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PEDOMAN  TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha Kh ka dan ha 

 د
Dal D De 

 ذ
ẑ ẑ zet (dengan titik di atas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س
Sin S Es 

 ش
Syin Sy es dan ye 

 ص
ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ض
ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط
ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ
ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ع
‘ain ‘ apostrof terbaik 
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 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qaf Q Qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 م
Mim M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ه
Ha H Ha 

 ء
Hamzah ’ Apostrof 

 ي
Ya Y Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya’ Ai a dan i ى ىَ 

 fathah dan wau Au a dan u ى وَ 

 Contoh: 

ي فَ    kaifa : ك 

لَ     haula : ه و 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َى َا      ... ... 
fathah dan alif atau ya’ Ā a dan garis di atas 

 ىى
kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas 

 ى و
dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 Contoh: 

اتَ    māta : م 

 qīla : ق ي لَ  

تَ   و   yamūtu : ي م 

4. Ta’marbutah 

 Transliterasi untu ta’ marbutah ada dua, yaitu ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah {{[t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kara sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 Contoh: 

ف ال َ  ط   َ الْ  ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ل ة َا ال ف اض  ي ن ةَ  د  ل م   : al-madīnah al-fāḍilah 

ة َ م   al-ḥikmah :  ا ل حك 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah sistem tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

بَّنا َ  قَ   rabbanā : ر   aduwwun‘ : ع د وَ  al-haqq : ا ل ح 

ي ن ا مَ   najjainā : ن جَّ   nuʻima : ن ع  

 Jika huruf َى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

 Contoh: 

 alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

َب يَ   arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

َ  Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma ‘arifah) ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 
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huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh: 

سَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم 

ل ة َ ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

ف ة َ  al-falsafah : ا ل ف ل س 

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamsah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamsah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan  Arab ia berupa alif. 

 Contoh: 

نَ  و  ر  م   ta’murūn : ت أَ 

ع َ  ‘al-nau : ا لنَّو 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh.  
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9. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(PUEBI). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

 Contoh: 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓībi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta ‘ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al- salam 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : R. Ulil Fikriyah Adnan 

NIM : 20100119049 

Judul : Implementasi Kajian Kitab Alala dalam Peningkatan Akhlak Santri 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten 

Luwu Timur 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan sistem pembelajaran 

santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 2) Mendeskripsikan pelaksanaan 

pengajaran kitab Alala dalam peningkatan akhlak santri pondok pesantren Miftahul 

Ulum. 3) Mengetahui hambatan dan solusi pembelajaran kitab Alala dalam 

peningkatan akhlak santri pondok pesantren Miftahul Ulum.  

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

penelitian berupa: fenomologis dan pedagogis. Adapun sumber data penelitian ini 

yakni tertulis (dokumen-dokumen pesantren) dan tidak tertulis (wawancara) yang 

bersumber dari pimpinan, pembina serta guru pondok pesantren Miftahul Ulum. 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data dan analisi data yang peneliti 

gunakan yakni dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya sistem pembelajaran di 

pondok pesantren Miftahul Ulum dengan pembelajaran klasik dengan 

menggunakan berbagai metode yang relevan dengan materi dan kebutuhan peserta 

didik. Sistem pembelajaran yang menerapkan pendidikan formal (sekolah) dan 

pendidikan kepesantrenan dengan mempelajari berbagai ilmu umum, agama dan 

kitab-kitab klasik serta hafalan al-Qur’an. Peningkatan akhlak santri melalui 

pembelajaran kitab Alala berkaitan erat dengan sinergitas seluruh elemen pondok 

pesantren dalam menerapkan akhlak-akhlak terpuji. Tingkat kedisiplinan, sopan 

santun, menghormati guru, lisan yang terjaga dan akhlak lainnya mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hambatan dalam pembelajaran ini yakni dengan 

perbedaan kultur sebelumnya, umur, lingkungan serta pergaulan dan pembawaan 

karakter yang kurang baik sehingga karakter yang berbeda menjadikan karakter 

berbeda pula serta kurangnya pemahaman pentingnya akhlak menjadi penghambat, 

namun dengan kolaborasi dari berbagai elemen pondok menjadi angin segar dalam 

penyelesaiannya.  

Implikasi dari penelitian ini, kepada Kyai atau pimpinan a) Sebagaimana 

pengasuh (Kyai) mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pembimbingan kepada santri, olehnya dalam membimbing santri yang sudah 

terlaksana dengan baik hendaknya tetap dipertahankan lebih-lebih jika bisa terus 

ditingkatkan lagi serta selalu memberi motivasi kepada santri untuk selalu belajar 

dan mengembangkan ilmunya kapanpun dan dimanapun. Kepada seluruh pengasuh 

untuk tetap kompak serta baru membahu untuk merancang proses pembeljaran yang 

jauh lebih baik demi terciptanya pendidikan yang efektif dan efesien. Kepada para 

santri untuk senantiasa mengemban amanah sebagai penerus estafet perjuangan   

generasi bangsa.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat, bahwa pesantren adalah bentuk 

lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal 

berdirinya pesantren di Indonesia, pendapat pertama menyebutkan bahwa pesantren 

berakar pada tradisi Islam itu sendiri dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem 

pendidikan model pesantren adalah asli Indonesia.1 Latar belakang pesantren yang 

paling penting untuk diperhatikan adalah peranannya sebagai transformasi kultural 

yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat agamis. Pesantren bertindak 

sabagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, menegakkan ajaran dan nilai-nilai 

agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada 

kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur 

hubungan mereka secara pelan-pelan.2 Hal ini sejalan dengan firman Allah 

mengenai anjuran bertaqwa dan tujuan dari pendidikan yang tercantum dalam QS 

Ali-Imran/3: 102: 

 

 ِ تهِ َ حَقذ تُقَا قُواْ ٱللَّذ مَنُواْ ٱتذ ينَ ءَا ِ هَا ٱلَّذ يُّ
َ

َٰٓأ َ نَ  ي سۡلمُِو مُّ نتمُ 
َ

 ١٠٢ۦ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan muslim.3 

 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan 

Perkembangannya (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2019), h. 8. 
2 Suparman, Peran dan Fungsi Pesantren sebagai Agen Pengembangan Masyarakat, 

Thesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001) 
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 

2016). h. 63 
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Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat 102 ini tidak dinasakh. Dan yang 

dimaksud dengan takwa yang sebenar-benar takwa kepada-Nya ialah hendaklah 

kamu berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, jangan membiarkan kaum 

musyrik mencela Allah, dan berlakulah adil walaupun terhadap dirimu sendiri, 

orang tuamu, dan anak-anakmu. Firman Allah Ta'ala, "Dan jangan sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam keadaan beragama Islam" yakni: peliharalah Islam sepanjang 

waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan diantara sunnah Allah ialah 

barangsiapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan 

menganut sesuatu itu. Dan barangsiapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah 

akan membangkitkannya dengan sesuatu tadi. Kita berlindung kepada Allah dari 

kondisi menyalahi Islam.4 

Di samping itu, sahabat Anas bin Malik juga pernah menyebutkan ciri orang 

yang benar-benar bertakwa. Orang yang dimaksud adalah sikap yang selalu taat 

kepada Allah swt, selalu mengingatNya, selalu bersyukur kepadaNya, tidak ingkar 

terhadap nikmat-Nya, dan tidak pula melakukan maksiat, mereka yang selalu 

menjaga lisannya dari perkataan buruk atau kebohongan. 

Faktor modernisasi dan globalisasi menuntut munculnya pesantren dengan 

nuansa baru, kemampuan yang lebih berdaya saing di tengah berbagai persoalan 

baru terkait eksistensi dan identitas pesantren sebagai sarana pengembangan nilai-

nilai budaya Islam. 

Sebagian besar pesantren telah bertawakal membuka diri untuk berubah. 

Sejumlah hal baru telah masuk dan berkembang di pesantren. Interaksi antara nilai-

nilai baru dan lama terus ditingkatkan agar saling bersinergi. Hadirnya madrasah 

dan pondok pesantren, dengan segala sistem, metode dan kurikulum yang ada 

                                                             
4 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surat al-Fatihah – an-Nissa) 

Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani. 2016), hal 422. 
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dalam pesantren adalah salah satu bentuk adaptasi alternatif demi mempertahankan 

eksistensinya di dunia pendidikan. 

Efek dari sejumlah perubahan tersebut cukup membebani lembaga 

pendidikan Islam, seperti pesantren. Selain itu, perhatian pemerintah pusat telah 

menunjukkan kepeduliannya, dibuktikan dengan keberadaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pembinaan Pondok Pesantren dalam struktur 

organisasi Kementerian Agama. Upaya untuk mendukung keberadaan pesantren 

nampaknya masih digalakkan, namun kenyataannya masih menyisakan keraguan 

dan kekhawatiran di hati banyak pemerhati pendidikan Islam. Mampukah pondok 

pesantren bertahan ditengah peradaban dan perkembangan? Kekhawatiran ini 

bukannya tidak berdasar. Melihat fenomena saat ini, tampaknya sebagian besar 

anak-anak usia sekolah asrama Muslim memilih sekolah “umum” daripada 

pesantren. Pilihan ini didorong oleh perubahan nilai, motivasi, dan tren dalam 

pembelajaran. Dahulu pencarian informasi lebih banyak didorong oleh keinginan 

yang mulia dan niat yang murni hanya untuk mendapatkan pengetahuan. Namun 

saat ini, orientasi tersebut berkembang dan terkait erat dengan bidang dan 

kesempatan kerja di masa depan. 

Oleh karena itu, kemampuan stakeholder pesantren dalam menyusun 

strategi yang tepat akan menjadi tombak penentu kemajuannya. Peluang dan 

kekuatan yang diperoleh merupakan modal utama untuk mengatasi tantangan 

global, sehingga kita dapat tetap eksis dan memberikan warna yang jelas bagi 

pendidikan generasi mendatang yang sarat dengan dinamika perubahan yang begitu 

cepat dan kompleks. 

Pesantren kedepannya tidak hanya diharapkan mencetak ulama, tetapi juga 

dituntut mencetak generasi yang memiliki keterampilan dalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Perubahan ini menjadi tantangan baru bagi pesantren untuk terus 
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melakukan inovasi dan modernisasi agar pendidikan pesantren dapat mengikuti 

perkembangan global. Jika pesantren mampu menghadapi tantangan ini, 

keberadaan mereka yang sesungguhnya akan tetap menjadi benteng utama 

peradaban Islam saat ini dan akan menentukan prospek perkembangannya di masa 

depan. Tentunya ini sebagaimana janji Allah yang termaktub dalam QS Al-

Mujadillah/58: 11: 

 

 ْ حُوا ْ إذِاَ قيِلَ لَكُمۡ تَفَسذ ينَ ءَامَنُوٓا ِ هَا ٱلَّذ يُّ
َ

َٰٓأ َ ُ لَ فِ ي ۖۡ  ٱلۡمَۡجََٰ لسِِِ فََٱفَۡسَحُواْ يَفۡسَحِِ ٱللَّذ كُمۡ
مَ  ينَ ءَا ِ ُ ٱلَّذ يرَۡفَعَِ ٱللَّذ  ْ وا شُُُ ْ فََٱن وا شُُُ توُاْ ٱلۡعِِلۡمَ دََ وَإِذَا قيِلَ ٱن و

ُ
ينَ أ ِ مِنكُمۡ وَٱلَّذ ٖۚ نُواْ  رَجَ ت 

 ُ  ١١بمَِا تَعِۡمَلوُنَ خَبيِرٞ  وَٱللَّذ
 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

5
 

 

Ayat ini menerangkan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang 

dalam majelis. Bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. Ayat ini 

juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwa orang-orang yang beriman dan 

berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Syaikh Wahbah az-Zuhaili 

dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan, tingginya derajat itu akan didapatkan oleh 

orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. 

Hal ini seperti firman-Nya, "Bila dikatakan kepada kamu 'pulanglah', maka 

pulanglah kamu." Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

                                                             
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 543 
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kerjakan." Yaitu, janganlah kamu mengira bila kamu memberikan kelapangan 

kepada saudaramu yang datang atau bila dia diperintahkan untuk keluar, lalu dia 

keluar, akan mengurangi haknya. Bahkan itu merupakan ketinggian dan perolehan 

martabat di sisi Allah. Sedangkan Allah tidak akan menyia-nyiakan hal itu, bahkan 

Dia akan memberikan balasan kepadanya di dunia dan akhirat. Karena orang yang 

merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan akan 

mempopulerkan namanya. "Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

Yaitu, Maha Mengetahui orang yang berhak untuk mendapatkan hal itu dan orang 

yang tidak berhak untuk mendapatkannya.6 

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan pesantren di wilayah Tana Luwu, 

khususnya pesantren di wilayah administratif Luwu Timur, juga mengalami situasi 

dan kondisi yang kurang lebih sama dengan pesantren di nusantara pada umumnya. 

Di tengah upaya untuk tetap eksis hingga saat ini, masih terpantau situasi pesantren 

yang kritis dan memprihatinkan. 

Tantangan berat pondok pesantren dewasa ini adalah perubahan zaman dan 

perubahan kebijakan sistem pendidikan yang menuntut pondok pesantren untuk 

selalu meningkatkan kualitasnya, sehingga peran pondok pesantren dalam 

meningkatkan mutu pesantren yang berkualitas dan generasi yang baik. Pesantren 

harus meningkatkan kualitas dan model pengajarannya untuk memainkan peran 

pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini 

karena model pendidikan pesantren tradisional dianggap tidak lagi tepat dan cukup 

sesuai untuk mengembangkan kualitas dalam penyelenggaraan agama, ilmu 

pengetahuan umum dan teknologi. 

                                                             
6 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surat as-Shaffat – an-Nass) 

Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani. 2016), hal 467. 



6 
 

 
 

Idealnya, lembaga apapun yang tercantum kata Islam harus menjadi yang 

terbaik. Sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwasannya Islam adalah agama 

sempurna sesuai firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 3: 

 

َن َ ل يۡك مۡ َع  مۡت  أ تۡم  َو  ين ك مۡ َد  َل ك مۡ لۡت  َأ كۡم  َٱلۡي وۡم  ...َ ا  ين  َد  م 
سۡۡل   َل ك م َٱلۡۡإِ  يت  ض  ر  تِ يَو  َف َعۡم  ن  م 

َٱللَّّ َ ثۡمَٖف إ نَّ ان فَٖلۡإِ    تِ ج  َم  ةٍَغ يۡر  خۡم ص  َف يَم  يمََٞٱضۡط رَّ ح  ٣َََغ ف ورَٞرَّ
Terjemahnya: 

…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.7 
 

Penggunaan nama Islam membawa konsekuensi karena ajaran yang 

terdoktrin kepada manusia adalah Islam yang paling tinggi dan tidak bisa 

dibandingkan dengan yang lain (al-Islāmu yaʻlū walā yuʻlā ʻalaih). Artinya, 

institusi yang menggunakan identitas muslim harus mencerminkan kondisi yang 

jauh lebih baik daripada institusi yang tidak menggunakan identitas tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, saat ini dipandang penting bagi pesantren untuk 

memperbaiki manajemen dalam upayanya mengurus pendidikan, yaitu 

meningkatkan kualitas santri yang belajar di pesantren, kemajuan sekolah dan 

regresi. 

Nilai-nilai akhlak yang baik juga diwujudkan di pondok pesantren yaitu 

melalui kegiatan dimana kitab-kitab dipelajari untuk mendorong akhlak yang baik 

bagi setiap orang, salah satunya adalah pengenalan kitab Alala kepada santri untuk 

menciptakan nilai-nilai akhlak dalam diri. Kitab Alala sangat bermanfaat bagi para 

pelajar yang mempelajari akhlak karena bahasa buku ini menggunakan bahasa arab 

yang mudah dipelajari dan mudah dipahami oleh seorang pemula. 

                                                             
7 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 
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Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum para santrinya mempelajari kitab 

akhlak sesuai dengan tingkatannya, biasa kegiatan ini disebut Madrasah Diniyah 

(Madin), pada tingkat ula belajar kitab akhlak Alala. Sedangkan untuk tingkat 

wustho belajar kitab akhlak Taisir al-Khalaq karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas’ud 

dan di kelas ulya menggunakan kitab Adābul ʻālim wa Mutaʻālim karya Syekh 

Muhammad Hasyim Asy’ari. Dari itu terlihat perubahan sejak santri masuk belajar 

di pondok pesaantren dengan mempelajari kitab-kitab akhlak maka akan terlihat 

perubahan terutama setelah mempelajari kitab Alala. 

Kitab Alala adalah sebuah kitab klasik yang kecil dan tipis dalam bentuk 

fisiknya namun sungguh luas ilmu yang dicakupnya. Di sisi lain, kitab Alala 

merupakan kitab termasyhur yang saat ini mulai berkurang peminatnya, mungkin 

salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan umat Islam dalam mempelajari 

karya sastra dalam bentuk bahasa Arab. Sebagaimana judulnya, kumpulan syair ini 

berisikan tentang nilai agama, sosial dan nasihat-nasihat halus yang sesuai dan 

bermanfaat bagi kenyataan yang terdapat di seluruh lapisan masyarakat pada era 

saat ini. Naskah Alala berguna sebagai panutan ketika menuntut ilmu, terlebih lagi 

ilmu akhirat yang akan mampu menjadi bekal untuk menjalani hidup di dunia dan 

menjadi pahala bagi di akhirat kelak, dan itu semua dirangkum dalam kumpulan 

nadhom atau syair bahasa Arab. Berdasarkan beberapa hal di atas maka peneliti 

melihat bahwa naskah Alala sangat komprehensif untuk diteliti lebih jauh karena 

pesan moral yang terkandung di dalam naskah tersebut untuk peningkatan akhlak 

khususnya pada santri.  

Berangkat dari fenomena di atas peneliti mengambil judul Implementasi 

Kajian Kitab Alala dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun yang menjadi fokus penelitan dan deskripsi fokus peneliti yaitu:  

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Implementasi Kajian Kitab 

Alala dalam Peningkatan 

Akhlak Santri di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum 

Kecamatan Kalaena 

Kabupaten Luwu Timur 

Berdasarkan fokus penelitian dapat 

dideskripsikan bahwa dalam 

penelitian ini, peneliti mencoba 

untuk meneliti penerapaan kajian 

kitab Alala dalam meningkatkan 

akhak santri. Penerapan yang 

peneliti akan uraikan berkaitan 

dengan sistem pembelajaran pada 

santri, analisis pengajaran serta 

mengidentifikasi hambatan dan 

solusi yang didapatkan dalam proses 

pembelajaran kitab Alala di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum, 

Kecamatan Kalaena Kabupaten 

Luwu Timur 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka 

dirumuskan beberapa permasalahan, di antaranya: 

1. Bagaimana sistem pembelajaran santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pengajaran kitab Alala dalam Peningkatan Akhlak 

Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten 

Luwu Timur? 

3. Bagaimana hambatan dan solusi pembelajaran kitab Alala dalam 

Peningkatan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan 

Kalaena Kabupaten Luwu Timur? 

D. Kajian Pustaka 

Mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian 

merupakan cara yang tepat dilakukan sejak dini untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan penelusuran literatur, ditemukan 

beberapa karya ilmiah yang hampir identik dengan penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Sudarto Murtaufiq, Model Implementasi Pembelajaran Kitab Alala Di Pondok 

Pesantren Langitan Widang Tuban. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

implementasi pembelajaran kitab Alala dalam menigkatkan karakter santri di MI 

al-Falahiyah ada empat model. Pertama, model pemaparan lisan (maidloh). 

Kedua, model pembiasaan. Ketiga, Model qudwah (keteladanan) dan keempat, 

model targhib dan tarhib.8 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi model-model 

pembelajaran kitab Alala yang digunakan pada Pondok Pesantren Langitan 

Widang Tuban tersebut serta upaya-upaya dalam medel-model pembelajaran. 

Dalam proses analisis data yang dilakukannya, penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam teknik pengumpulan (observasi, 

wawancara dan dokumentasi) dan teknik analisis data, serta kesamaan berupa 

                                                             
8 Sudarto Murtaufiq, Model Implementasi Pembelajaran Kitab Alala Di Pondok 

Pesantren Langitan Widang Tuban, Madinah: Jurnal Studi Islam 6, no 2 (2019), h. 177. 
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objek penelitian yakni kitab Alala. Namun terdapat perbedaan, dimana fokus 

penelitian tersebut yakni implementasi model pembelajaran santri sementara 

penelitian ini berfokus pada peningkatan akhlak santri. 

2. Hasyim Asy’ari, Zahruddin, dan Muhammad Rifadho Liwaul Islam, Strategi 

Peningkatan Kualitas Santri Pondok Pesantren Sunanul Huda Sukabumi Jawa 

Barat. Para pemimpin Pondok Pesantren Sunanul Huda telah dengan baik 

menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas santri berdasarkan pada 

prinsip mempertahankan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru 

yang lebih baik (al-muhafadhah 'ala al-qodim alqihim al-sihih wa al-ahdz bi al-

jadidi al-ashlah) dengan mengintegrasikan system pendidikan umum dan 

pendidikan klasik.9 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni berupa 

peningkatan akhlak santri dan kesamaan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif 

serta pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berupaya 

mengungkapkan strategi peningkatan kualitas akhlak santri, semntara dalam 

penelitian penulis berfokus pada penerapan kajian kitab Alala dalam 

peningkatan akhlak santri. 

3. Abdul Khayat, Pendidikan Akhlak di Pondok Pesantren Al Banna Paguyangan 

Brebes, Pendidikan akhlak di pondok pesantren merupakan solusi yang sangat 

baik untuk mencegah anak dari pengaruh globalisasi. Penelitian ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana konsep dan implementasi 

pendidikan akhlak di Pondok Pesantren al-Banna Paguyangan Brebes. Dengan 

                                                             
9 Hasyim Asy’ari, Zahruddin, Muhammad Rifadho Liwaul Islam, Strategi Peningkatan 

Kualitas Santri Pondok Pesantren Sunanul Huda Sukabumi Jawa Barat, Jurnal Manajemen 

Pendidikan Islam,  Vol 3, No 02 (2020), h. 1. 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/issue/view/68
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menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung 

di lapangan dihasilkan kesimpulan bahwa konsep pendidikan akhlak di Pondok 

Pesantren al-Banna diberikan materi menggunakan kitab-kitab bermadzhab 

Syafi’i pada pendidikan nonformal baik di tingkat awaliyah, wustho maupun 

ulya. Kemudian pendidikan akhlak yang diperoleh di madrasah langsung 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang. Selain itu untuk mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat santri harus mampu melaksanakan dua titah kyai yaitu 

“manut lan sabar”.10 

4. Galuh Widitya Q, Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi dan 

Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal di Indonesia, Pemerintah 

dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia dapat bekerjasama dengan 

Pesantren di Indonesia dalam rangka penyebaran dan penerapan wisata halal di 

Indonesia. Pada konteks keagamaan dan sosial kemasyarakatan, Pesantren sudah 

mampu membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan 

lembaga dakwah yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat. 

Fungsi pesantren sebagai fasilitator, instrumental, mobilisator, 

pemberdayaan masyarakat, agent of development, dan center of excellent dapat 

dimanfaatkan sebagai lahan promosi dan edukasi dalam penyebarluasan 

penerapan pariwisata halal bagi masyarakat awam. Apabila lebih dari 25.000 

pesantren yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia melakukan promosi dan 

edukasi internal maupun eksternal dalam proses pengenalan konsep wisata halal 

ini secara hoslistis, disertai dengan kesiapan produk, kelembagaan, kebijakan 

pemerintah, serta kemampuan SDM dibidang pariwisata halal, tidak diragukan 

                                                             
10Abdul Khayat, Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren Al Banna Paguyangan Brebes, 

Jurnal Dwija Inspira 3, no. 1 (2020), h. 39. 

http://dwijainspira.id/index.php/DI/issue/view/3
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lagi bahwa Indonesia siap menjadi kiblat destinasi wisata halal dunia pada tahun 

2019.11 

5. Ahmad Busthomy MZ, Abdul Mauhid, Method of Learning Persepective of 

Alala Tanalul Ilma by Imam Al-Zurnuji, Imam Al-Zurnuji merupakan seorang 

intlektual abad pertengahan yang menyusun metode belajar secara sistematis 

sebelum Barat menerapkan dan mengenalkan metode belajar modern. Dalam 

kitab yang diteliti oleh penenliti ini memiliki 37 nadhom sebagai yang 

dipaparkan kepada para pelajar yang memberikan solusi untuk keberhasilan 

dalam mendapatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan.12 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni berupa 

rujukan kitab yang menjadi salah satu objek penelitian dan kesamaan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif. Perbedaannya 

adalah penelitian tersebut mengunakan sumber data berupa studi kepustakaan 

sementara penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber tertulis 

(dokumen-dokumen kepesantrenan) dan sumber tidak tertulis (wawancara dan 

tanya jawab). Penelitian tersebut berupaya memaparkan metode pembelajaran 

semntara penelitian penulis berupaya mengungkapkan penerapan kajian kitab 

Alala dalam peningkatan akhlak santri. 

Penelusuran literatur yang telah dilakukan tersebut, didapatkan beberapa 

buah karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul penelitian ini. Namun demikian, 

dalam karya tulis yang telah ditelusuri tersebut, tidak ada yang membahas tentang 

judul yang peneliti angkat. Salah satu perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak 

pada objek kajian, metodologi serta fokus penelitian.  

                                                             
11 Galuh Widitya Q, Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi 

Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal di Indonesia, Prosiding, Annual Conference Muslim 

Scholar, 22-24 April 2018 di UIN Sunan Ampel. 
12 Ahmad Bustomy MZ dan Abdul Mauhid, “Method of Learning Persepective of Alala 

Tanalul ‘Ilma by Imam Al-Zurnuji”, Pendidikan Islam 9,  no. 1 (2020), h. 161. 

http://dwijainspira.id/index.php/DI/issue/view/3
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian, di antaranya: 

1. Untuk mengetahui sistem pembelajaran santri di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengajaran kitab Alala dalam Peningkatan 

Akhlak Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena 

Kabupaten Luwu Timur. 

3. Untuk mengindetifikasi hambatan dan solusi kitab Alala dalam Peningkatan 

Akhlak Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena 

Kabupaten Luwu Timur. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dapat membantu pengembangkan keilmuan agama Islam dan 

implementasi kitab Alala dalam pembentukan karakter santri.  

1. Kegunaan teoretis  

Dalam pendidikan akhlak melalui kitab Alala diharapkan semua santri dapat 

mengubah akhlaknya terhadap semua guru dan teman-temannya, serta santri dapat 

menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kitab Alala baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas.  

2. Kegunaan praktis  

1) Bagi pihak penulis 

Penulis dapat mengembangkan wawasan serta pengetahuan untuk bekal di 

dunia pendidikan, kemasyarakatan juga sosial secara luas. 
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2) Bagi Pesantren 

Dalam mempelajari kitab Alala di pondok pesantren, santri diharapkan 

memperoleh ilmu dari materi yang diberikan oleh ustadz atau ustadzah, dan peneliti 

berharap seluruh santri dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

bermanfaat bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Harapannya, akan 

ditemukan model yang ideal untuk membentuk akhlak santri agar kedepannya 

menjadi santri yang berilmu dan berakhlak.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kitab Alala 

1. Pengertian Alala 

Kitab Alala merupakan salah satu kitab pembangkit semangat belajar bagi 

para santri. Berisi tiga puluh tujuh syair berbahasa Arab tentang kiat-kiat sukses 

belajar, memilih teman, keutamaan ahli ilmu, dan dorongan untuk belajar. Kitab ini 

juga tidak hanya membahas tentang metode dalam belajar namun juga tatacara, 

prinsip, tujuan, yang didasarkan pada akhlakul karimah agar tumbuhnya karakter 

yang baik dalam penerapan ilmu.  

Nama Alala sendiri diambil dari awal bunyi syair pertama dalam kitab ini, 

yakni yang berbunyi “Alālā tanālul ʻilma illā bisittati” yang bermakna “Ingatlah, 

kamu akan mendapatkan ilmu dengan 6 perkara” Sehingga dikalangan para santri 

kitab ini popular dengan sebutan “sya’ir Alala”.   

Adapun himpunan syair-syair dalam kitab Alala ini bersumber dari 

kitab Ta’lim Muta’alim karya Imam Az-Zarnuji. Syair-syair atau nadhom dalam 

kitab ini berjumlah 37 nadhom yang mana 22 nadhom tercantum dalam kitab Ta’lim 

Muta’alim dan 15 nadhom lainnya tidak tercantum dalam kitab tersebut melainkan 

dari kitab-kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin, Adab al-Dunya Waddin, Hasyiah 

Sittin dan beberapa kitab lainnya.  Kitab Ta’lim Muta’alim sendiri merupakan kita 

yang berisi adab atau tata krama bagi penuntut ilmu atau santri.  

Kitab Alala ini ditujukan bagi santri pemula atau pelajar tingkat awal. Bisa 

dikatakan kitab ini adalah kitab pendahuluan bagi santri pemula sebelum mereka 

mengaji kitab lanjutan termasuk Ta’lim Muta’allim. 

2. Latar Belakang Penulis Kitab Alala 

https://alif.id/read/m-zahid-murtadho/romo-kiai-anwar-manshur-dan-kitab-talimul-mutaallim-b225271p/
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Hal yang unik dari kitab ini ialah tidak tercantum nama pengarang. Sebagian 

cetakan tertulis “li baʻdhi at-talamidz bi fasantri agung lirboyo Kediri”, yang 

menjadi tanda bahwa penyusunnya adalah salah satu santri dari pesantren Lirboyo 

Kediri dengan menerjemahkannya ke Arab pegon.1 Namun diversi cetakan lainnya, 

disebutkan penulisnya adalah Muhammad Abu Basyir ad-Dimawi Demak dan 

Muhammad Hasanuddin Hafid al-Marhum al-Haj Masyadi Pekalongan. Dua nama 

terakhir kemungkinan sebagai penerjemah nadham Alala tersebut. Serta yang 

paling familier ialah karya al-Zurnuji. Hal tersebut yang menyebabkan banyak 

perbedaan pendapat mengenai penyusun ataupun pengarangnya. 

B. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Secara etimologis, akhlak adalah tabiat atau kebiasaan. Menurut para 

psikolog, moralitas atau akhlak adalah sistem kepercayaan dan praktik yang 

memandu tindakan individu. Oleh karena itu, jika informasi tentang moralitas 

seseorang dapat diketahui, juga dimungkinkan untuk mengetahui bagaimana 

seseorang berperilaku dalam keadaan tertentu.2 

Dengan demikian kedudukan akhlak dalam kehidupan seseorang sangatlah 

penting baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan berbangsa, karena 

maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada akhlaknya. Manusia terdiri dari 

unsur jasmani dan rohani, terdapat masalah materi (eksternal), spiritual (internal) 

dan moral dalam hidupnya. 

Nabi memiliki akhlak yang sangat baik, yang disebut dengan gelar teladan 

yang terbaik. Berakhlak Islami berarti menerapkan secara langsung ajaran Islam 

                                                             
1Ahmad Busthomy MZ dan Abdul Muhid, “Method Of Learning Perspective Of Alala 

Tanalul 'Ilma By Imam Al-Zarnuji”, Pendidikan Islam 9, no. 1 (2020), h. 150. 
2N.K. Singh dan Mr. A.R. Agwan, Encyclopaedia of the Holy Qur’ân, (New Delhi: Balaji 

Offset, 2000), h. 175. 
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yang terdiri dari akidah, Islam dan ihsan. Akhlak yang baik berarti meminta 

petunjuk, taufika dan hidayah-Nya. Agar Allah memberikan hidayah, taufiq dan 

hidayah maka diberikan hidayah kepada manusia berupa al-Qur'an dan Hadits agar 

tidak tersesat dalam kehidupannya.3 

Dari pernyataan Yatimin di atas dapat dipahami bahwa akhlak memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, 

karena tanpa akhlak yang baik manusia menjadi tidak teratur dalam kehidupannya, 

sedangkan Nabi Muhammad adalah teladan akhlak yang baik atau akhlaqul 

karimah dan menjadi sebuah peran. model Allah memberikan petunjuk kepada 

manusia berupa al-Quran dan Hadits agar kehidupan manusia terarah pada akhlak 

yang baik. Kita dapat memahaminya secara komprehensif jika kita memahami 

akhlak ini dari konsep akhlak, sumber ajaran akhlak, ruang lingkup wacana akhlak, 

kemudian kelaziman dan manfaat akhlāqul karimah. 

Menurut Hamdani, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yang merupakan 

jamak dari khuluqun, yang berarti budi pekerti, tabiat, tabiat atau tabiat, karma, budi 

pekerti, kebiasaan dan perbuatan. Kata akhlak juga berasal dari khalaqa atau 

khalqun yang berarti peristiwa dan erat hubungannya dengan khaliq yang berarti 

ciptaan, perbuatan atau perbuatan.4  

Selain itu, khuluq adalah gambaran tentang sifat batin seseorang, gambaran 

tentang wujud lahiriah seseorang, seperti ekspresi wajah, anggota badan, dan 

seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, arti khuluq disamakan dengan etos atau etos, 

kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk bertindak.5 

                                                             
3Yatimin, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 17. 
4Hamdani, dkk, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 

43. 
5Yatimin, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran, h. 2. 
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Sedangkan menurut Jabir al-Jazairi akhlak ialah institusi yang bersemayam 

di hati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau 

salah. Menurut tabiatnya, institusi tersebut siap menerima pengaruh pembinaan 

yang baik, atau pembinaan yang salah kepadanya.6  

Pada dasarnya khuluq (akhlak) adalah suatu keadaan atau sifat yang telah 

merasuk ke dalam jiwa dan menjadi suatu kepribadian. Dari sini, berbagai aktivitas 

muncul secara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa perlu dipikirkan. Dapat 

dirumuskan bahwa akhlak adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk berbuat 

baik dan mencegah perbuatan buruk dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia 

dan makhluk disekitarnya. 

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa akhlak berkaitan erat dengan iman.7 Dari 

uraian di atas jelaslah bahwa akhlak erat kaitannya dengan iman, karena iman terdiri 

dari beberapa unsur yang saling berhubungan. Sebagai hamba Allah, kita harus 

yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta dan yang mengatur segala yang 

ada di dunia ini, hanya Dia dan Allah lah yang menguasai segala sesuatu yang ada 

di dunia ini. 

2. Sumber Akhlak 

Sumber ajaran akhlak adalah Alquran dan Hadits. Perilaku Nabi 

Muhammad adalah contoh bagi seluruh umat manusia. Belajar adalah usaha 

mempengaruhi seseorang secara emosional, intelektual dan spiritual, agar mau 

belajar sendiri, melalui proses belajar yang berkembang. Ustadz atau guru 

membutuhkan sikap yang tegas dan cepat untuk menggambarkan sesuatu yang 

kurang dalam pendidikan agama kita saat ini, maka permasalahan kita saat ini 

adalah lemahnya etos kerja guru PAI serta lemahnya jiwa dan perilaku guru PAI 

dalam pembangunan pendidikan agama di pesantren.  

                                                             
6Aljazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2008), h. 217. 
7Zainuddin, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 6. 
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Komponen pendidikan dan pengajaran dipersiapkan sebaik mungkin, 

sehingga kualitas pengajaran otomatis meningkat, tetapi komponen utama dari 

keseluruhan komponen pendidikan adalah guru. Jika gurunya berkualitas, 

pendidikannya juga bagus. Dalam kaitannya dengan pendidikan, guru harus mampu 

melaksanakan pengajaran yang inspiratif, yaitu guru yang dapat menginspirasi 

siswanya dalam belajar mengajar. Melalui kegiatan belajar mengajar memberikan 

inspirasi yaitu guru yang dapat mewujudkan ide-ide besar, keinginan besar pada 

siswanya. 

Pendidikan Islam adalah proses menciptakan manusia yang sempurna, 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mewujudkan keberadaannya sebagai 

khalifah Allah dimuka bumi berdasarkan ajaran al-Qur'an dan sunnah dengan 

tujuan menciptakan manusia yang sempurna setelah menyelesaikan pembelajaran. 

Dengan demikian, bila dikaitkan dengan konsep pembelajaran, maka 

dipahami bahwa kajian pendidikan agama Islam adalah upaya mendidik santri 

untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui 

pengajaran atau pelatihan. Kajian studi agama Islam adalah suatu pekerjaan untuk 

mendidik santi agar mampu belajar, termotivasi untuk belajar, ingin belajar, dan 

tertarik untuk terus belajar Islam sehingga berdampak pada pengamalan Islam. 

agama dan pembelajaran yang benar.  

Konsep pendidikan karakter sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi 

Muhammad saw. Jelas dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan terpenting 

seorang nabi adalah memperbaiki akhlak umatnya. Perdebatan tentang kandungan 

makna akhlak sebenarnya sama dengan konsep akhlak dalam Islam, yang keduanya 

berkaitan dengan perilaku manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah 

sikap yang mengakar dalam jiwa, dari mana berbagai perbuatan dengan mudah dan 

mudahnya muncul tanpa dipikirkan atau direnungkan. Suwito menyatakan bahwa 
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moralitas sering disebut ilmu tingkah laku atau perangai, karena pengetahuan 

tentang keutamaan jiwa dapat diperoleh dengan mengetahuinya, cara 

mendapatkannya dan cara mensucikan jiwa yang tidak suci.8 

Secara lebih luas Ibnu Faris menjelaskan bahwa konsep pendidikan Islam 

adalah membimbing seseorang, memperhatikan seluruh potensi psikisnya melalui 

tahapan-tahapan yang sesuai untuk mendidik jiwa, akhlak, akal, jasmani, agama, 

kesadaran sosial, politik, ekonomi, keindahan dan semangat jihad.9 

Dari sinilah lahir gagasan tentang pendidikan moral yang menyeluruh, 

dimana syarat-syarat kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah hubungan 

yang seimbang antara manusia dengan tuhannya, hubungan antar manusia dan 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya.  

Akhlak selalu menjadi tujuan utama proses pendidikan Islam, karena akhlak 

dianggap sebagai dasar keseimbangan hidup manusia, yang menentukan 

keberhasilan pedagogik lainnya. Prinsip moralitas terdiri dari empat hal, yaitu:  

1) Hikmah ialah situasi keadaan psikis seseorang yang dapat membandingkan 

antara hal yang benar dan yang salah.  

2) Syajaah (kebenaran) ialah keadaan psikis seseorang yang melampiaskan atau 

menahan kemampuan emosional yang dikendali akal  

3) Iffah (kesucian) ialah mengendalikan potensi keinginan akal dan syariat. 

4) ‘adl (keadilan) ialah situasi psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan 

sesuai kebutuhan hikmah disaat melampiaskannya.10 

Prinsip akhlak di atas menekankan bahwa kodrat jiwa manusia terdiri atas 

kemungkinan keinginan yang baik dan kemungkinan keinginan yang buruk, namun 

                                                             
8 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih, (Yogyakarta: Belukar, 2004), h. 31. 
9 Ali Abdul Halim Mahmud, Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep 

Nabawi, Terj Afifudin, (Solo: Media Insani, 2003), h. 25. 
10Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatu ‘I-Aulad fi ‘I-islam, terj. Sefullah Kamalie Dan Hery 

Noer Ali, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam (Semarang: Asy-Syifa, 1981), h. 44. 
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melalui pendidikan diharapkan manusia dapat dilatih untuk mengendalikan 

kecenderungan perbuatannya kepada keinginan yang baik. Oleh karena itu, Islam 

mengutamakan proses pengajaran sebagai sarana pembentukan akhlak santri.  

Islam selalu menjadikan karakter atau pembinaan karakter seorang anak 

sebagai pilar utama tujuan pendidikan. Mewujudkan pembentukan akhlak pada 

anak, suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah ukuran kesempurnaan manusia dan 

ada jembatan yang disebut ilmu pengetahuan untuk. Materi ajaran akhlak dapat 

diterapkan dalam banyak ilmu jika tujuan utamanya adalah mengabdi kepada 

Tuhan. 

Pendapat diatas menunjukkan bahwa akhlak merupakan pilar utama 

pendidikan Islam, yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pendidikan akhlak 

di pondok pesantren untuk mewujudkan bangsa besar yang pantas dan disegani 

dunia. Salah satu cara untuk mengembangkan budi pekerti atau akhlak adalah 

melalui proses pendidikan pondok pesantren dengan menerapkan pengenalan nilai-

nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran.  

3. Prosesi Pendidikan Akhlak dalam al-Qur’an 

Dalam disertasi Fauziah Zainuddin, membagi 3 konsep pendidikan 

karakter11: 

a. Pendidikan Akhlak secara Informal 

Pendidikan informal yang dimaksudkan adalah pendidikan yang 

berlangsung dalam lingkungan keluarga dimana orang tua sebagai 

penanggungjawab terhadap keberlangsungannya. Pendidikan informal ini, tidak 

mengenal penjenjangan secara struktural. Pendidikan informal ini sebagai wadah 

pertama untuk anak menerima pesan-pesan pendidikan dari orang tuanya dan sanak 

                                                             
11Fauziah Zainuddin, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Pendidikan Karakter”, Disertasi 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 133-166. 
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keluarga lainnya. Dari lingkungan inilah tempat bersosialisasi pertama yang 

memiliki arti serta strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai karakter yang 

diperlukan dalam perkembangan seseorang. 

Penerapan akhlak dalam pendidikan informal ini, khususnya pada tahap 

awal tumbuh kembang anak, ibu berperan penting dalam menciptakan rasa aman 

bagi anak. Memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, kehangatan, 

rasa aman, motivasi dan keberanian untuk berbagai aktivitas kehidupan. Anak itu 

memiliki kekuatan spiritual dan kepenuhan cinta. Inilah peran ibu Aminah, sebagai 

sumber rasa aman. Pada saat yang sama, sang ayah dianggap sebagai figur Abdullāh 

yang bertanggung jawab atas suburnya jiwa sang anak, siap untuk terus menerus 

dipupuk. 

b. Pendidikan Akhlak secara Formal 

Pentingnya pendidikan akhlak secara formal adalah agar pembelajaran 

informal yang dicapai dapat diterapkan, serta melalui pendidikan formal, semakin 

pintar seseorang semakin baik. Dengan demikian, mereka memiliki potensi alamiah 

sejak lahir, yang harus terus dikembangkan. Namun, karena ditemukan berbagai 

masalah seiring perkembangan kehidupan dan pengaruh lingkungan, seseorang 

sering kali tergelincir dari dosa, yang mengarah pada dosa, sehingga perhatian 

khusus juga harus diberikan pada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang berlangsung disebuah instansi, dimana terdapat aturan dan standar 

yang ketat, batasan usia, dan lama pendidikan.  

Pendidikan formal dilaksanakan agar santri tetap mempertahankan nilai-

nilai pendidikan yang diterimanya, bertujuan untuk mengajarkan akhlak/karakter 

dan pelajaran tersebut harus mewarnai semua pelajaran yang diajarkan di pondok 

pesantren. 
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Menurut Jalaluddin Rahmat, masyarakat di seluruh dunia saat ini telah 

menyadari pentingnya memperhatikan etika dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Seiring dengan perkembangan dunia global, beberapa negara maju 

telah menciptakan "Lembaga Penjaga Moral" ilmu pengetahuan. Sekarang 

dipahami bahwa sulit bagi seorang ilmuwan eksperimental untuk mengetahui apa 

yang tidak diketahuinya. Ternyata tidak dapat memisahkan antara sains dan etika 

kecuali jika membiarkan senjata makan tuan.12 

c. Pendidikan Akhlak secara Nonformal 

Salah satu tempat yang berfungsi sebagai forum atau tempat berbagi 

informasi tentang pendidikan karakter adalah kelompok pengajian atau majelis 

ta’lim. Secara teratur, lembaga pendidikan Islam nonformal dengan kurikulum 

tersendiri diselenggarakan dengan jemaah yang relatif besar dan bertujuan untuk 

memajukan dan mengembangkan hubungan yang santun dan harmonis antara 

manusia dengan Allah swt, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan dirinya 

sendiri juga lingkungannya untuk membangun masyarakat yang berakhlakul 

karimah.13 

Menilik strategi pendidikan umat, dapat dikatakan bahwa ta'lim merupakan 

sarana atau sarana pendidikan karakter murni sebagai lembaga keagamaan yang 

berdimensi keagamaan. Perkumpulan ta’lim dianggap sebagai sarana pendidikan 

yang berkarakteristik yang berperan sentral dalam penanaman dan peningkatan 

akhlak Islam melalui bimbingan pengajaran agama. Sehubungan dengan uraian di 

atas, maka penerapan pendidikan karakter dalam pendidikan nonformal dapat 

melalui pembiasaan atau melalui latihan mendekatkan diri kepada Allah swt. 

beribadah, baik ibadah wajib maupun wajib, mengingat sendiri atau berjamaah, 

                                                             
12 Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif (Cet. IV; Bandung: Mizan, 2001), h. 158. 
13 Nurul Huda, Pedoman Majelis Ta’lim (Jakarta: Proyek Penerangan dan Bimbingan 

Dakwah Khotbah Agama Islam Pusat, 2004), h. 5. 
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beramal saleh dalam berbagai bentuk, mengisi diri dengan amal saleh dan 

berpakaian dengan segala cara yang baik. 

Maksudnya pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan dalam 

masyarakat. Pendidikan nonformal terkadang memiliki tingkatan yang terstruktur 

dan persyaratan khusus, tetapi tidak wajib atau tidak terkurikulum. Secara 

keseluruhan, identitas komunitas dan dinamikanya secara langsung mempengaruhi 

sistem pendidikan di pesantren, setidaknya dalam dua hal. Pertama, arah dan tujuan 

pendidikan. Kedua, proses pendidikan di pesantren. 

4. Konsep Pendidikan Akhlak 

Dalam pendidikan Islam, yang ditanamkan di sini adalah adab, jadi yang 

dimaksud dengan isi di atas adalah adab. Pertanyaan "Apa yang harus ditanam?" 

Setelah ini dijawab, ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab, yaitu "Siapa yang 

disuntik adab?" Jawabannya adalah pembelajar, baik itu balita, anak-anak, remaja, 

dewasa atau lanjut usia. Beberapa jurusan lahir darinya, seperti psikologi anak, 

psikologi remaja, pedagogi, andragogi, dan lainnya. Karena cara penyampaian 

materi disesuaikan dengan penerima materi, mendidik anak tidak sama dengan 

mendidik remaja, mendidik remaja tidak sama dengan mendidik orang dewasa, dan 

sebagainya. 

Namun yang terpenting dari tiga unsur dasar dalam pendidikan Islam adalah 

bagaimana mengkonsolidasikan isi atau kandungannya? Lantas, bagaimana metode 

pembentukan karakter pada siswa? Al-Attas mencoba mengilustrasikan metode 

internalisasi adab santri sebagai ajakan untuk mengikuti pesta rohani. Seperti yang 

dijelaskan al-Attas: al-Qur'an adalah undangan Tuhan kepada manusia untuk 

mengambil bagian dalam hari raya spiritual, dan cara untuk mendapatkan 

pengetahuan sejati tentang al-Qur'an adalah dengan menikmati makanan lezat yang 

tersedia di hari raya spiritual. Mungkin karena kenikmatan makanan yang lezat 
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pada hari raya yang istimewa ini dilengkapi dengan kehadiran seorang sahabat yang 

mulia dan dermawan, dan karena makanan itu dinikmati menurut adat, sikap dan 

tata krama yang sakral, ilmu yang terpuji dan sekaligus apa adanya. di sana untuk 

dinikmati seseorang harus mendekati dengan perilaku baik yang konsisten dengan 

sifat mulia ini.14 

Ketika Anda di undang ke pesta yang dihadiri oleh orang-orang terhormat, 

gerak tubuh dan kebiasaan makan otomatis menjadi berbeda dengan di rumah. 

Karena ada banyak orang yang mulia dan terhormat di pesta itu, para undangan 

menikmati pesta dengan tata krama, sikap dan etiket yang baik, tidak seperti ketika 

Anda makan sendirian di rumah. 

 Oleh karena itu orang tua harus mampu menciptakan suasana yang religius 

di dalam rumah, bagaimana membuat suasana rumah yang serasi, agar perilaku 

anak menjadi santun, sikap peduli, waspada dalam perkataan dan perbuatan, 

sebagaimana dipaparkan oleh al-Attas. Misalnya, orang tua bisa membiasakan 

mengaji setelah maghrib, salat berjamaah sambil mendengar adzan, dan berbicara 

santun kepada anak. Jika demikian, akan membingungkan sang anak jika ia tidak 

membaca al-Qur'an setelah magrib sedangkan orang tuanya meneladankannyanya. 

Anak-anak malu jika TV masih menyala saat azan, padahal orang tuanya sudah siap 

berangkat ke masjid. Anak malu berbicara kasar kepada orang tua, karena orang tua 

selalu berbicara dengan sopan dan lembut kepada anak.  

 Pembentukan akhlak sebagian besar dipengaruhi oleh sosok figur, 

pembentukan akhlak dalam keluarga dipelopori oleh figure orangtua, pembentukan 

akhlak di pondok pesantren dibentuk oleh figure seorang pendidik dalam hal ini 

pengasuh dan ustadz ustadzah serta seluruh elemen dalam pondok pesantren, pun 

pembentukan akhlak dalam masyarakat dipengaruhi oleh tokoh masyarakat serta 

                                                             
14Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: Art 

Printing Works Sdn. Bhd. 1993), h. 149. 
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orang-orang terdekatnya. Masalahnya, Indonesia saat ini sedang mengalami “krisis 

karakter”.  

 Tokoh dan lingkungan merupakan faktor terpenting dalam pengembangan 

karakter seseorang termasuk santri. Al-Attas menjelaskan bahwa lingkunganlah 

yang membentuk tingkah laku dan karakter santri, seperti halnya tingkah laku 

seseorang yang bisa tiba-tiba berubah, karena suasana dipenuhi oleh orang-orang 

disekitar.  

 Tugas seorang guru agama Islam adalah secara sadar berusaha 

membimbing, mengajar dan/atau melatih anak didiknya agar mereka dapat: (1) 

peningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah swt yang dikenalkan ke 

dalam lingkungan keluarga, (2) menyalurkan secara optimal keterampilan dan 

minatnya dalam belajar dan mengembangkan bidang keagamaan agar berguna bagi 

dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain, (3) memperbaiki kesalahan, 

kekurangan dan kelemahan. meyakini, memahami, dan menerapkan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari, (4) menghindari dan mencegah pengaruh negatif 

kepercayaan, paham, atau budaya lain yang merugikan dan menghambat 

perkembangan pemahaman peserta didik, (5) menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, serta seperti lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang sesuai 

dengan ajaran Islam, (6) menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan (7) mampu memahami dan 

memperoleh pengetahuan tentang agama Islam secara utuh sesuai daya tangkap dan 

keterbatasan waktu santri.15 

Santri dapat mewujudkan sikap apabila mampu menyerap materi dan 

menunjukkannya dalam sikap yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap 

tersebut adalah dimana santri mampu mandiri, percaya diri, berperilaku 

                                                             
15 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakater, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 274. 
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bertanggung jawab sebagai santri, dan lain-lain saat menyelesaikan tugas. Dengan 

sikap santri yang demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan efektif. Mengupayakan 

keterpaduan unsur-unsur pembelajaran semaksimal mungkin, pembelajaran dapat 

mempengaruhi aspek afektif santri, yaitu santri yang mampu merespon materi 

pembelajaran yang diterima, yang berlanjut dengan tanda-tanda perubahan 

perilaku.  

 Guru atau pendidik memiliki tugas yang sulit untuk melaksanakan hal ini. 

Namun jika hal ini dilakukan maka hakikat mendidik dan belajar tercapai. Hal ini 

dapat dilihat dari perubahan tingkah laku siswa yaitu semula santri yang nakal 

menjadi baik. Santri secara sadar akan melakukan sesuatu yang mirip dengan materi 

pembelajaran jika santri tertarik dan dapat memahami materi pembelajaran dengan 

baik. Agar pembelajaran menjadi efektif, pembelajaran harus mampu melibatkan 

dan memotivasi santri untuk mengubah sikap dan perilakunya. Pembelajaran 

seperti itu hanya dapat berlangsung jika terdapat integrasi yang kokoh antar 

komponen pembelajaran.  

 Santri yang mampu memahami dan kemudian menanggapi mampu 

mengamalkan apa yang diterimanya, sehingga santri memperoleh akhlak terpuji 

dan meninggalkan akhlak tercela, dan ketakwaan santri kepada Allah juga 

bertambah seiring bertambahnya pemahaman mereka terhadap materi yang 

dimilikinya. Semuanya bisa terjadi jika guru mampu memaksimalkan unsur 

pembelajaran yang ada sedemikian rupa sehingga tumbuh semangat siswa, berupa 

mempraktekkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika guru tidak mampu 

memaksimalkan potensi unsur pembelajaran yang ada, maka pembelajaran 

pendidikan agama Islam tidak dapat dilakukan secara efektif. 
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Dalam pengimplementasian pendidikan dan pembinaan akhlak di Pondok 

Pesantren memiliki dua cara yaitu internalisasi nilai dan menumbuh kembangkan 

nilai-nilai religius pada santri.16 

1) Internalisasi Nilai-Nilai Religius Islam 

Internalisasi (internalization) diartikan sebagai penggabungan atau 

penyatuan akhlak, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam diri 

seseorang.17 Ahmad Tafsir membedakan antara internalisasi dan personalisasi, 

namun kedua proses ini harus bekerja secara bersamaan dan menjadi satu kesatuan 

yang utuh. Internalisasi adalah upaya memahamkan pengetahuan (knowledge) dan 

menerapkan keterampilan (doing) dari domain eksternal ke domain internal, yang 

disebut personalisasi karena upaya tersebut merupakan upaya untuk memadukan 

pengetahuan dan keterampilan dengan kepribadian. Oleh karena itu internalisasi 

nilai adalah proses masuknya nilai kedalam jiwa manusia, sehingga nilai-nilai 

tersebut menyatu dengan kepribadian yang tercermin dalam sikap dan prilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. Pemuasan nilai-nilai agama adalah proses 

pengintegrasian nilai-nilai agama secara utuh ke dalam hati agar akal dan jiwa 

bergerak sesuai dengan ajaran agama. Internalisasi agama terjadi dengan 

memahami ajaran agama secara utuh dan dilanjutkan dengan menyadari makna 

ajaran agama dan mencari cara untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata.18 

Masalah internalisasi ini tidak terbatas pada pendidikan agama, tetapi pada semua 

aspek pendidikan, pra pesantren, pesantren, pendidikan tinggi, dan lainnya. Oleh 

karena itu, keberhasilan proses internal memerlukan kerjasama semua pihak 

pondok pesantren, masyarakat dan keluarga. Dan mereka harus terlibat dalam 

                                                             
16Umi Sholihah, Membangun Revolusi Mental Pendidik dan Peserta Didik melalui 

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran, (Klaten: Universitas Widya Dharma Klaten, 2015), 67. 
17 J.P. Chaplin, “Kamus Lengkap Psikologi”, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 256. 
18 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 10. 
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mewujudkannya. Memasukkan nilai-nilai ini melibatkan beberapa langkah, 

termasuk: 

a) Tahap transformasi nilai 

Pada tahap ini pendidik hanya menginformasikan nilai-nilai yang 

baik dan yang kurang baik serta tidak kepada santri, yang semata-mata 

merupakan komunikasi berupa ungkapan atau tulisan.19 Pentransferan nilai 

ini hanyalah transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Nilai yang diberikan 

masih merupakan area kognitif dan informasi ini bisa hilang jika ingatannya 

tidak kuat. 

b) Tahap transaksi nilai 

Fase pendidikan yang berharga menerapkan komunikasi dua arah 

antara siswa dan guru. Baik guru maupun siswa sama-sama aktif dalam 

transaksi ini. Pada tahap ini guru tidak hanya memberikan informasi tentang 

nilai baik dan buruk, tetapi juga ikut serta dalam praktek nyata dan 

memberikan contoh, dan siswa diminta untuk memberikan jawaban yang 

sama yaitu menerima dan mengamalkan nilai tersebut. Pada tahap ini guru 

dapat mempengaruhi siswa untuk mengamalkan keteladanan guru agar 

nilai-nilai agama tertanam dalam diri siswa dan dapat mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Tahap Trans Internalisasi Nilai 

Langkah ini jauh lebih dalam dari sekedar trading. Pada titik ini, 

penampilan guru di depan siswa bukan lagi gambaran fisik, melainkan sikap 

mental (kepribadian). Demikian pula siswa menanggapi guru tidak hanya 

dengan gerak/penampilan fisiknya, tetapi juga dengan sikap mental dan 

kepribadiannya. Dalam transinternalisasi ini, komunikasi terjadi antara dua 

                                                             
19 Muhaimin et.al, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

178. 
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kepribadian yang masing-masing berpartisipasi secara aktif. Pada titik ini, 

guru harus benar-benar memperhatikan sikap dan perilakunya di depan 

siswa dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan siswa meniru 

sikap dan kepribadian gurunya karena guru dipandang sebagai panutan. 

Proses  trans internalisasi dimulai dari yang sederhana sampai yang 

kompleks, dimulai dari mendengarkan yaitu keaktifan siswa untuk siap menerima 

rangsangan berupa nilai-nilai baru. Tanggung jawab, yaitu kemauan siswa untuk 

menanggapi nilai yang diterimanya. Penugasan nilai, siswa mampu memberi makna 

baru pada nilai yang diwujudkan dengan kriteria pertimbangan nilai yang dianggap 

benar, mengorganisasikan nilai, tindakan siswa untuk mengatur pelaksanaan sistem 

nilai, yang diyakininya. kebenaran dalam tingkah laku kepribadiannya Ciri nilai 

yaitu membiasakan nilai dengan nilai yang benar, diyakini dan ditata sedemikian 

rupa sehingga nilai telah menjadi karakter yang tidak dapat dipisahkan  dari 

kepribadiannya.20 

Nilai religi adalah nilai-nilai luhur yang ditransfer dan diinternalisasikan. 

Oleh karena itu, seberapa besar dan seberapa besar nilai-nilai agama dapat 

mempengaruhi dan membentuk sikap dan perilaku seseorang tergantung dari 

seberapa dalam nilai-nilai agama ditanamkan dalam dirinya. Nilai-nilai religius 

yang lebih dalam tertanam dalam diri seseorang, kepribadian dan sikap religius 

dibentuk dan dikembangkan, kemudian nilai-nilai religius menjadi pusat nilai 

seumur hidup. Dengan demikian, siswa membimbing perilakunya sesuai dengan 

nilai-nilai agama dan juga mengetahui bagaimana membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan. 

2) Nilai-Nilai Religius pada Santri 

                                                             
20 Muhaimin et.al, Paradigma Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 188. 
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Tujuan pendidikan agama adalah untuk meningkatkan potensi keagamaan 

dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Membangun potensi keagamaan 

meliputi pengenalan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama serta 

mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan.21 

Ada banyak cara untuk menanamkan nilai-nilai agama pada siswa. 

Penanaman nilai tidak hanya melalui proses pengajaran. Mengajar hanya sebatas 

menambah pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, 

pengajaran belum sampai pada sudut pandang sikap dan kepribadian siswa, dimana 

nilai-nilai dipadukan. Beberapa upaya penanaman nilai-nilai religius antara lain 

bermain peran, pembiasaan, menciptakan lingkungan religius dan motivasi. 

a. Pengembangan pembelajaran agama Islam  

Kajian pendidikan agama Islam yang berlangsung selama ini tampaknya 

kurang memperhatikan persoalan bagaimana mentransformasikan pengetahuan 

agama secara kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang harus ditanamkan kepada 

siswa. Pendidikan agama Islam hampir tidak dapat memenuhi misinya dengan 

hanya berfokus pada menambah atau memberikan pengetahuan atau menekankan 

aspek kognitif. Sebaliknya, pembelajaran PAI harus dikembangkan menjadi proses 

internalisasi nilai.22 

b. Pemberian keteladanan  

Konsep keteladanan diberikan dalam cara Allah mengutus Nabi SAW 

sebagai contoh yang baik bagi umat Islam sepanjang sejarah dan untuk semua orang 

di semua waktu dan tempat. Allah berfirman dalam QS Al-Ahzab/33:21, yang 

berbunyi: 

                                                             
21 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI 

dari Teori ke Aksi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 29. 
22 Muhaimin et.al, Paradigma Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 168. 



32 
 

 
 

ن ةَٞل  مَ  س  ةٌَح  َٱللَّّ َأ سۡۡو  سۡ ول  َل ك مَۡف يَر  رَ لَّق دَۡك ان  ٱلۡي وۡم َٱلْۡخٓ  و   َ ٱللَّّ واَ  َي رۡج  َنَك ان  ذ ك ر  َو 

اََ ك ث ير   َ ٢١ََٱللَّّ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.23 

Ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah 

saw., baik dalam ucapan, perbuatan, maupun perilakunya. Ayat ini merupakan 

perintah Allah kepada manusia agar meneladani Nabi saw. dalam peristiwa al-

Ahzāb, yaitu meneladani kesabaran, upaya, dan pe- nantiannya atas jalan keluar 

yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga salawat dan salam Allah 

senantiasa dilimpahkan kepadanya hingga hari kiamat. Karena itu, Allah Ta'ala 

berfirman kepada orang-orang yang hatinya kalut dan guncang da lam peristiwa al-

Ahzab, "Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik 

bagimu." Maksudnya, mengapa kamu tidak mengikuti dan meneladani perilaku 

Rasulullah saw.? Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Yaitu bagi orang-orang yang 

mengharap rahmat Allah dan hari kiamat. Dan dia banyak mengingat Allah."24 

Guru harus memiliki sifat tertentu sebab guru ibarat naskah asli yang hendak 

dikopi. Ahmad Syauqi berkata, “Jika guru berbuat salah sedikit saja, akan lahirlah 

santri yang lebih buruk baginya”.25 Oleh karena itu, seorang guru harus dapat 

memberikan contoh yang baik bagi santrinya. Perilaku dan kepribadian seorang 

guru harus sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, terutama nilai agama. 

c. Pembiasaan 

                                                             
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 333. 
24 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surat al-Isra – Yasin) Jilid 

3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 610. 
25Abdul Majid, Pendidikan Karakter Prespektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 120. 
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Proses latihan harus dimulai dan harus ditanamkan kepada anak-anak sejak 

usia dini. Potensi ruh keimanan manusia yang diberikan Tuhan harus selalu dipupuk 

dan dipelihara dengan memberikan latihan ibadah. Begitu kebiasaan itu tertanam, 

anak tidak lagi merasa sulit untuk beribadah, bahkan ibadah  menjadi kerangka amal 

dan sumber kenikmatan dalam hidupnya, karena ia dapat berkomunikasi langsung 

dengan Tuhan dan sesama manusia.26 

d. Penciptaan suasana lingkungan yang religius 

Kegiatan dan praktik keagamaan yang senantiasa dilaksanakan (istiqamah) 

yang terprogram dan rutin dilakukan di pondok pesantren dapat dengan baik 

mengubah dan menanamkan nilai-nilai agama kepada santri, sehingga agama 

menjadi sumber nilai dan pedoman perilaku dan tingkah laku dalam lingkungan 

sosial, belajar, olahraga dan lain sebagainya.27 

 Suasana religius di pondok pesantren mengacu pada suasana atau suasana 

kehidupan keagamaan yang efeknya berupa pandangan hidup yang bernafaskan 

atau sarat dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Dalam menerapkan sikap hidup dan 

kecakapan hidup warga pondok pesantren dalam kehidupa sehari-hari.  

Proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami santri di pondok 

pesantren diawali dengan tahap kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman santri 

terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam, kemudian 

bergerak ke tahap afektif. Ranah afektif yaitu proses menanamkan ajaran dan nilai-

nilai kepada anak didik dalam arti menghayati dan meyakininya. Tahap keterikatan 

ini terkait erat dengan pemikiran, karena apresiasi dan keyakinan siswa diperkuat 

saat mereka membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang ajaran dan 

nilai-nilai agama Islam. Melalui tahap afektif diharapkan  tumbuh nilai-nilai 

                                                             
26 Abdul Majid, Pendidikan Karakter Prespektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h.121. 
27 Muhaimin, Paradigma Pendidikan: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 301. 
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religius dalam diri siswa dan menggerakkan mereka untuk mengamalkan dan 

mentaatinya (tahap psikomotorik) yang ditanamkan dalam diri mereka.28 

 Seseorang siap mengamalkan ajaran agama atau sadar beragama jika benih-

benih agama telah tertanam dalam dirinya. Membiasakan diri dengan praktik 

keagamaan pesantren lambat laun akan meningkatkan kesadaran santri terhadap 

penerapan syari’at Islam. Mewujudkan generasi yang sadar dan bertakwa kepada 

Allah swt. Proses menumbuh kembangkan nilai-nilai religius pada santri dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Pemberian motivasi 

Motivasi adalah “dorongan” usaha sadar untuk mempengaruhi perilaku 

seseorang sehingga ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu 

hasil atau tujuan tertentu. Seorang guru harus selalu memotivasi siswa agar mereka 

mau melakukan apa yang telah diajarkan.  

 Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama santri, guru seringkali harus 

memberikan motivasi terutama pada saat proses pembelajaran. Motivasi bisa 

menjadi penjelasan hikmah ketika kita menerapkan apa yang diperintahkan Allah, 

seperti hikmah shalat Dhuha, shalat berjamaah, mempererat silaturrahmi sehingga 

siswa termotivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pemberian bimbingan/arahan 

 Sebaliknya, pendampingan adalah pemberian bantuan yang terus menerus 

dan sistematis dari guru kepada santri untuk mencapai kemandirian dalam 

pemahaman diri, arah, dan realisasi diri untuk mencapai tingkat perkembangan dan 

adaptasi yang optimal dengan lingkungannya. Pembimbingan dapat berupa lisan, 

                                                             
28 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 70. 
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pelatihan dan keterampilan.29 Bimbingan akan tepat apabila disesuaikan dengan 

kemampuan, kebutuhan dan minat. 

 Pembinaan karakter santri di pondok pesantren mengacu pada upaya  

pondok pesantren dalam kaitannya dengan pembinaan akhlak santri. Pelatihan 

identik dengan  pembentukan atau pengembangan. Sedangkan untuk pesantren, saat 

ini sedang digalakkan pengembangan pesantren. Salah satu budaya yang dipilih  

pesantren pada hakikatnya adalah budaya yang luhur. Disinilah muncul konsep 

budaya akhlak mulia di pondok pesantren.  

 Pengalaman Nabi Muhammad saw. dalam perkembangan masyarakat Arab  

menjadi manusia yang berakhlak mulia (civil society) berlangsung cukup lama 

dalam pembinaan ini, sejak pembinaan keimanan mereka selama tiga belas tahun, 

yaitu ketika Nabi masih hidup di Mekkah. Selain itu, Nabi terus membentuk akhlak 

selama sekitar sepuluh tahun, mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk 

memastikan ibadah dan muamalah mereka sehari-hari. Nabi berhasil membangun 

masyarakat madani (berakhlak mulia) dengan modal akidah dan syariah, dan hal ini 

didukung oleh keteladanan sikap dan perilaku Nabi,  yang berlanjut di kemudian 

hari setelah wafatnya Nabi.  

 Kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk memahami apa 

yang benar dan apa yang salah, yaitu memiliki keyakinan etis yang kuat dan 

bertindak berdasarkan keyakinan tersebut untuk berperilaku dengan benar dan 

penuh hormat. Kualitas utama yang dapat menjadikan seseorang  baik hati, 

berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik. Dalam menumbuhkan 

karakter yang baik pada siswa, ia menyimpulkan bahwa siswa harus menggunakan 

tujuh cara  untuk menumbuhkan kebajikan  (karakter yang baik) yang paling 

penting yaitu empati, hati nurani, pengendalian diri, rasa hormat, kebaikan, 

                                                             
29 Abdul Majid, Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.121. 
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toleransi dan keadilan. Ketujuh jenis kebajikan ini dapat membentuk manusia yang 

berkualitas di mana saja dan kapan saja.30 

Sementara itu, Darmiyati Zuchdi menekankan  empat hal dalam  penanaman 

nilai-nilai yang mengarah pada budi pekerti luhur (akhlak), yaitu penanaman nilai, 

nilai keteladanan, dorongan dan pengembangan kemampuan akademik dan sosial.31 

Darmiyati menambahkan,  program pendidikan nilai atau pembentukan karakter 

harus mengikuti evaluasi nilai. Evaluasi harus dilakukan  dengan baik melalui 

pengamatan yang relatif lama dan berkesinambungan.32 

Melalui Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah telah menyusun 

rencana pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Rancangan yang luar biasa ini dapat dijadikan sebagai acuan konseptual dan 

fungsional terkait pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan karakter di 

Indonesia pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Konfigurasi karakter 

dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural dapat dikelompokkan 

dalam empat konsep utama, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga dan olah gerak, 

serta olah rasa dan tujuan.33 

Selama ini guru sudah mengajarkan pendidikan karakter, namun sebagian 

besar masih berupa teori dan konsep, belum sampai pada metodologi dan 

penerapannya dalam penerapan kehidupan (ma’rifat). Ketika guru mengajar 

melalui konsep, teori, metodologi dan aplikasi dari setiap mata pelajaran di mana 

pendidikan karakter diterapkan, itu mendukung pendidikan karakter secara lebih 

                                                             
30Michele Borba, Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak 

Bermoral Tinggi.  Terj. oleh Lina Jusuf (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 4. 
31Zuchdi Darmiyati, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang 

Manusiawi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 46-50. 
32Zuchdi Darmiyati, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang 

Manusiawi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 55. 
33Muslich, Masnur, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 85. 
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efektif. Pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk 

menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan etika, pembelajaran yang 

disampaikan hanya berupa konsep dan teori tentang nilai benar dan salah, 

sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mempengaruhi bidang 

afektif dan psikomotorik (tidak mengubah kebiasaan).  

 Pendidikan akhlak lebih menitikberatkan pada pengembangan sikap batin 

untuk memperoleh spontanitas baik, nilai-nilai benar dan salah diukur dengan nilai-

nilai agama, dalam Islam nilai-nilai tersebut harus dikaitkan dengan al-Qur’an dan 

hadis, dapat digolongkan sebagai orang yang maksiat, sekaligus bisa disebut orang 

yang maksiat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan akhlak sama dengan 

pembentukan akhlak, meskipun beberapa lembaga pendidikan telah menyatakan 

bahwa pendidikan itu berlandaskan akhlak dan etika, namun masih berbanding 

lurus dengan meningkatnya kriminalitas dan kemerosotan akhlak para santri di 

pondok pesantren. Sementara itu, pendidikan karakter merupakan upaya 

mengarahkan perilaku santri agar mengenal, mencintai dan berbuat kebaikan, 

dengan menitikberatkan pada tujuan etis melalui pendalaman penghayatan dan 

pembiasaan.  

Secara etimologi, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau 

watak.34 Karakter identik dengan akhlak, jadi karakter adalah nilai-nilai perilaku 

manusia yang bersifat universal, yang meliputi segala aktivitas manusia terhadap 

Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungannya, yang diwujudkan dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, 

hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul 

konsep pendidikan karakter. Allah berfirman dalam QS al-Ra’d/13:19. 

                                                             
34Tim Penyusun, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), 

h. 60. 
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قُّ كَ  ب كَِ ٱلَۡۡ نزلَِ إلََِۡكَ مِن رذ
ُ

مَآ أ نذ
َ

فَمَن يَعِۡلمَُ أ
َ

 أ
َ
وْلۡوُاْ ٱلۡۡأَ

ُ
رُ أ مَا يَتَذََكذ عۡۡمََىَٰٰٓۚٓ  إنِذ

َ
لۡبَ بِ  مَنۡ هُُوَ أ  

 
Terjemahnya: 

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? hanyalah orang-orang 
yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.35 

Ayat di atas sangat berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa akhlak 

hanya bisa dipraktikkan bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada 

Allah swt dan selalu menggunakan pikirannya untuk berpikir dan belajar. Allah 

Ta'ala berfirman: Tidaklah sama antara manusia yang mengetahui bahwasanya apa 

yang "diturunkan kepadamu," hai Muhammad, "dari Tuhanmu itu," merupakan 

kebenaran yang tidak diragukan dan diperselisihkan lagi, justru semuanya 

merupakan kebenaran, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, dan aneka 

perintah serta larangannya adalah adil dengan orang yang buta, tidak mendapat 

petunjuk untuk menuju kebenaran, dan tidak memahami kebenaran itu. Jika dia 

memahaminya, maka dia tidak mengikutinya, tidak membenarkannya, dan tidak 

menaatinya36. 

 Pembinaan akhlak adalah proses memasukkan peserta didik ke dalam 

kebudayaan, agar berbudaya, akhlak bukan hanya sarana transmisi pengetahuan, 

tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai sarana menanamkan dan mentransmisikan nilai-

nilai, maka peserta didik harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi 

dasar kemanusiaan. Dimensi manusia sekurang-kurangnya mencakup tiga hal 

pokok, yaitu: (1) afektivitas, yang tercermin dari kualitas iman, taqwa, akhlak 

mulia, termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul, dan kompetensi estetis, 

(2) kognisi, yang tercermin dalam daya pikir dan intelektual, kemampuan menggali, 

mengembangkan, dan  menguasai iptek dan (3) kemampuan psikomotorik, yang 

                                                             
35Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 197.  
36 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surat al-Maidah – an-Nahl) 

Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 651. 
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dinyatakan dalam kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, keterampilan 

praktis, dan kompetensi kinestetik.37 

Prayitno menjelaskan bahwa dalam memberikan nasehat perlu 

diperhatikan cara-cara sebagai berikut:  

1) Cara memberi nasihat lebih penting daripada isi atau pesan dari nasihat yang 

disampaikan.  

2) Menjaga hubungan baik antara orang tua dan anak, guru dan siswa karena 

bila ada hubungan yang baik nasihat mudah diterima.38 

Menurut Al-Ghozali yang dikutip Abdul Majid menjelaskan bahwa setiap 

kali seorang anak menunjukkan perilaku yang mulia, maka hendaknya dia memuji 

dan bila perlu memberinya hadiah atau insentif dengan sesuatu yang membuatnya 

senang, atau memujinya di depan orang-orang di sekelilingnya.39 

Kemudian, jika seseorang berbuat salah meski hanya sesaat, sebaiknya 

tegur dia secara pribadi (bukan di depan orang lain) dan bicarakan tentang akibat 

buruk dari perbuatannya. Namun, jangan berlebihan dan mengkritiknya setiap saat. 

Karena terlalu sering menerima kritikan membuatnya menerimanya sebagai hal 

yang wajar dan bisa menuntunnya untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi.  

Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi penting dalam penanaman nilai-

nilai religius santri. Terkadang iman melemah jika santri tidak rajin mengikuti 

kegiatan keagamaan di pesantren, maka sebagai guru harus memimpin dan/atau 

membimbingnya.  

Sehingga apa yang siswa lihat, dengar, rasakan dan lakukan dapat 

membentuk karakternya. Selain menjadi panutan dan aklimatisasi sebagai proses 

dasar, pencapaian iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif sangat penting 

                                                             
37Darmiyati Zuchdi, Pendidikan Karakter, (Cet. III; Yogyakarta: UNY Press, 2009), h. 87.  

38Abdul Majid, Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.122. 
39Abdul Majid, Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.124. 
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dan berkontribusi dalam proses mewujudkan hakikat santri yang diharapkan 

mampu menauladani Rasulullah yang mana sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal 

tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anbiya/21:107: 

 

رسَۡلۡنَ  
َ

ةٗ ل لِۡعَ لَمِيَن  وَمَآ أ  ١٠٧كَ إلَِذ رحََۡۡ
 
Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam.40 

Menurut Quraish Shihab, redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi ia 

mengandung makna yang sangat luas, yakni: 1) Rasul atau utusan Allah dalam hal 

ini Nabi Muhammad Saw, 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang 

diutus kepada mereka (al-‘alamin) serta 4) risalah, yang kesemuanya 

mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat. Nabi Muhammad Saw adalah rahmat, 

bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian-nya 

adalah rahmat yang dianugerahkan Allah swt kepada beliau. Ayat ini menyatakan 

bahwa: “Kami tidak mengutus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai 

rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam.” Pembentukan 

kepribadian Nabi Muhammad Saw sehingga menjadikan sikap, ucapan, perbuatan, 

bahkan seluruh totalitas beliau adalah rahmat Allah agar sejalan dengan ajaran yang 

dibawanya tanpa kurang sedikitpun. Bahkan dikatakan bahwa penjelasan konkret 

akhlak Al-Qur’an dapat dilihat dari seluruh tingkah-laku dan keseharian nabi Saw. 

Internalisasi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui kerangka 

konseptual yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, melalui: 

1) Repetition (Pengulangan) 

Pelatihan yang efektif dilakukan secara berulang-ulang agar anak paham. 

Setiap pelajaran atau nasihat harus diulang-ulang agar anak mudah memahaminya.  

                                                             
40 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331. 

http://quraishshihab.com/
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2) Pembudayaan nilai-nilai religius di Pondok Pesantren 

Penanaman nilai-nilai religius di pondok pesantren mampu menumbuhkan 

nilai-nilai religius yang tertanam dalam diri santri. Pada tataran nilai, budaya 

religius mengambil wujudnya: semangat berkorban, semangat persaudaraan, 

gotong royong dan tradisi luhur lainnya. Sementara itu, pada tataran perilaku, 

budaya religius tampak dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: tradisi berjamaah, 

bersedekah, banyak menuntut ilmu dan perilaku mulia lainnya.41 

Budaya religius pondok pesantren pada hakikatnya merupakan realisasi dari 

nilai-nilai pendidikan agama. Oleh karena itu, kemajuan nilai-nilai agama dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui kebijakan pengurus pondok 

pesantren, kegiatan belajar mengajar di kelas, serta secara konsisten dan terus-

menerus mengikuti tradisi dan perilaku penghuni pesantren.42 

3) Kartu monitoring amaliah santri 

Monitoring tidak hanya berguna untuk mengingatkan diri sendiri, tapi juga 

bisa memotivasi niat. Dalam hal ini mengajak orang tua, guru dan lain-lain untuk 

menanamkan dalam diri santri cara-cara menumbuh kembangkan, memupuk dan 

mempertebal keimanan melalui ibadah yang dilandasi niat yang tulus sehingga 

terwujud keimanan yang aktual. Dengan bantuan peta ini, setidaknya guru dapat 

mengontrol aktivitas santri dalam mengamalkan kegiatan keagamaan di pondok 

pesantren.  

                                                             
41 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 

h. 98. 
42 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius, h.76. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif  

merupakan  payung konsep yang mencakup beberapa format penelitian yang  

membantu memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dalam lingkungan 

alam yang ada.1 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filosofi post-positivisme. Digunakan untuk mempelajari kondisi 

objek alam dimana peneliti adalah  instrumen kuncinya.2 

Pengertian lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah  penelitian 

yang hasilnya tidak diperoleh melalui metode statistik atau perhitungan lainnya.3 

Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah  proses penelitian ilmiah 

yang bertujuan untuk lebih  memahami masalah manusia dalam konteks sosial. 

Penelitian ini menghasilkan gambaran yang lengkap dan kompleks dengan 

memberikan wawasan yang rinci dari sumber informasi.4 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kecamatan Kalaena Kabupaten Timur. Pemilihan lokasi dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan:  1) tempat penelitian ini belum pernah dijadikan tempat penelitian 

                                                             
 1Sharan B. Mariam, Qualitative Research and Case Study Application in Education (San 

Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), h. 5. 
2Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), h. 11. 
3Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan 

Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4. 
4John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed 

(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 56. 

http://www.belbuk.com/penulis-cari.php?c=John%20W.%20Creswell
http://www.belbuk.com/research-design-pendekatan-kualitatif-kuantitatif-dan-mixed-p-20191.html
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dengan kasus yang sama. 2) Keramahan dari para guru menerima peneliti, 3) 

Pesantren berada di daerah yang padat penduduk dan masyarakat majemuk.  

Menurut sumber dan teknik alokasi data yang tepat, narasumber dan 

pengamat ditentukan berdasarkan pengetahuan, peran dan statusnya sesuai dengan 

fokus penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

mengetahui, bergabung dan menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dari mana informasi diharapkan, yaitu singkatnya sumber informasi 

penelitian adalah informan dari siapa informasi tersebut diterima.5 Untuk 

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, penulis mencari informasi dari 

berbagai sumber  untuk mendapatkan informasi yang cukup relevan dengan  

penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Fenomenologis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis.6 Penelitian 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami 

makna peristiwa dan interaksi dengan orang-orang dalam situasi tertentu. 

Pendekatan ini menghasilkan beberapa asumsi yang berbeda dari cara orang 

mendekati perilaku dengan tujuan menemukan "fakta" atau "penyebab".7 

Penelitian fenomenologis dimulai dengan keheningan atau  secara diam. 

Keadaan “diam” adalah upaya untuk menangkap apa yang telah dipelajari dengan 

menekankan aspek subjektif dari perilaku manusia. Fenomenologi mencoba 

                                                             
5Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 102. 
6 Linda Finlay, Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World (John Wiley 

& Sons, 2011). h. 29. 
7Engkus Kuswarno, Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, 

Pedoman, dan Contoh Penelitiannya (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 55. 



44 
 

 
 

menembus dunia konseptual subjek untuk memahami bagaimana dan apa makna 

yang dikonstruksi subjek  dalam kehidupan sehari-harinya.8 

Singkatnya, peneliti mencoba memahami subjek dari sudut pandang subjek 

itu sendiri. Peneliti menekankan persoalan subyektif, tetapi tidak mengingkari 

realitas “di luar sana” yang ada pada manusia dan dapat mengontrol tindakan 

terhadapnya. Peneliti kualitatif menekankan pemikiran subyektif karena dalam 

pandangan mereka, dunia didominasi oleh angan-angan, yang melibatkan lebih 

banyak hal simbolis daripada hal-hal konkret. Ketika peneliti menggunakan 

perspektif fenomenologis paradigma sosial, biasanya penelitian ini mengarah ke 

penelitian mikro.9 

Tujuan fenomenologi adalah mengungkapkan, mempelajari dan memahami 

fenomena. Bersama dengan konteks khas dan unik yang dialami oleh individu 

tersebut, sampai pada tingkat “kepercayaan” individu yang bersangkutan. Maka 

dalam mempelajari dan memahaminya, itu harus didasarkan pada cara pandang, 

paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan. Sebagai objek 

yang dialami secara langsung.10  

2. Pendekatan pedagogis 

Pendekatan pedagogik adalah pendekatan pendidikan dan kekeluargaan 

terhadap objek penelitian agar tidak merasa canggung untuk  memberikan  

informasi, pengetahuan, pengalaman dan bukti-bukti yang diperlukan oleh peneliti, 

dapat juga dikatakan sebagai konsep memperoleh informasi yang berkaitan erat 

dengan masalah tersebut dengan menggunakan teori-teori pendidikan.  

                                                             
 8 Peter Connolly (, Aneka Pendekatan Studi Agama terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LkiS, 

2009), h. 68. 
 9Rev. Emeka C. Ekeke dan Chike Ekeopara, Phenomenological Approach to the Study of 

Religion a Historical Perspective, (Inggris: European Journal of Scientific Research, Vol. 44, No. 

2, 2010), h. 158. 
10Haris  Herdiansyah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial  

(Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 66-67. 
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C. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data merupakan subyek darimana 

bersumber data dapat diperoleh.11 Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan.12 Informasi atau data dapat dibedakan 

berdasarkan sumbernya yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya atau dapat dikatakan sebagai data pokok, yang 

mana dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara peneliti kepada 

subjek penelitian yakni guru dan santri yang dilakukan melalui observasi 

ataupun pengamatan langsung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau 

publikasi lainnya.13 

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari dua sumber yaitu. sumber 

tertulis dan sumber tidak tertulis. Informasi diperoleh dari sumber tertulis berupa 

dokumen resmi maupun pribadi tentang pondok pesantren tersebut. Dokumen-

dokumen ini menginformasikan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Data  

tidak tertulis diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab. Dari wawancara dan 

                                                             
11 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3. 

 
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. h. 129. 

 
13 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55. 
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tanya jawab  dapat diperoleh informasi sesuai kebutuhan penelitian yang belum 

tersedia dalam sumber tertulis. Sumber data untuk penelitian ini adalah: 

(1) Kepala Pimpinan beserta pembina dan guru Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kecamatan Kalaena Kabupaten Timur. Memberikan informasi tentang 

strategi, pelaksanaan dalam mewujudkan program pesantren yaitu pembina 

akhlak, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

program tersebut. 

(2) Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten 

Timur. Memberikan data dan informasi pendukung penelitian, misalnya 

data santri, data guru, data prasarana sekolah, dan sebagainya. 

(3) Pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyelesaikan penelitian ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan 

data tidak lain suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian.14 Dalam teknik observasi peneliti menggunakan 

jenis observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan merupakan peneliti berada 

diluar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka 

lakukan. Dengan demikian peneliti akan leluasa mengamati kemunculan tingkah 

laku yang terjadi.15 

                                                             
14Sukandarrumidi,  Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2006) h. 72. 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 109. 
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Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur., untuk melihat 

peristiwa ataupun mengamati benda, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau 

lokasi penelitian yang terkait dengan peran pembina dan guru agama di lembaga 

tersebut, apakah berperan dengan baik atau tidak. 

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini, juga memanfaatkan metode wawancara (interview). 

Interview adalah “suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi”.16 Menurut Lexy Moleong dijelaskan 

bahwa interview atau wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan percakapan dan yang diwawancarai (inteviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan.17 Untuk lebih jelasnya wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide ( panduan 

wawancara).18 

Teknik ini peneliti mewawancarai, kepala sekolah, guru mata pelajaran, 

santri, serta sumber data lain terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya terhadap 

pekerjaan masing-masing dalam pembina akhlak. Metode wawancara ini 

digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui percakapan dengan: 

a. Pimpinan beserta Pembina dan guru dalam wawancara ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana strategi dan pelaksanaan guru dalam meningkatkan 

                                                             
16 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 113. 

 
17 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2012), h. 135. 

 
18 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 234 
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kualitas akhlak, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

proses peningkatan kualitas akhlak, sedangkan kegiatan dapat meningkatkan 

kecerdasan spiritual santri. 

b. Santri di sekolah, dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan bagaimana 

respon yang diberikan santri, dengan kegiatan pendidikan karakter religius 

yang diterapkan di sekolah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.19 Metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan pendidikan 

karakter yang pengembangan sumber belajar dari guru maupun dokumen yang 

berbentuk gambarnya. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa catatan, transkrip, 

buku, agenda, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan akan 

kebenaran objek yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan pencatatan dengan 

lengkap, cepat, dan apa adanya setelah data terkumpul, agar terhindar dari 

kemungkinan hilangnya data, dan ketidak valid data. Pengumpulan data dilakukan 

secara terus-menerus dan baru berakhir apabila terjadi kejenuhan, yaitu dengan 

tidak ditemukannya data baru dalam penelitian. Dengan demikian dianggap telah 

diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kajian ini.  

Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga peneliti 

menggunakan ketiga metode yaitu wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, 

dan dokumentasi agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. 

Dalam hal ini bertujuan agar data yang diperoleh menghasilkan temuan yang valid 

dan reliabel. 

 

                                                             
19 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 742 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam 

mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman 

wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara 

mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-

nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden. Agar penelitian ini 

terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang 

selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara. Adapun 

instrumen untuk pedoman wawancara adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No. Indikator 

1.   Perencanaan pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

2.   Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam Implementasi Kajian 

Kitab Alala dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

3.   Metode yang digunakan dalam Implementasi Kajian Kitab Alala 

dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

4.   Media dalam pelaksanaan Implementasi Kajian Kitab Alala 

dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

5.   Penilaian pendidikan karakter melalui Implementasi Kajian Kitab 

Alala dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 
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6.   Kendala yang terjadi dalam Implementasi Kajian Kitab Alala 

dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

7.   Solusi dari kendala yang terjadi dalam Implementasi Kajian Kitab 

Alala dalam Peningkatan Akhlak Santri Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi 

data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.20 Dengan demikian, data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Pada penelitian ini penyajian data dilakukan selain dalam bentuk uraian singkat atau 

teks naratif, juga grafik atau matrik.21 Dengan demikian, akan mempermudah untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

                                                             

20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247. 

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, h. 249. 
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Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah 

melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab 

rumusan masalah. 

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah 

diperoleh sebagai berikut: 

1) Deduktif, dalam teknik ini peneliti mengolah data mulai dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. 

2) Induktif, dalam teknik ini peneliti mengolah data yang dimulai dari hal-hal 

yang bersifat khusus kemudian disimpulkan pada hal-hal yang bersifat 

umum. 

3) Komparatif, dalam teknik ini peneliti mengolah data dengan jalan 

membanding-bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya 

kemudian disimpulkan pada basil perbandingan tersebut. 

Data yang telah diperoleh di lapangan, dikumpul dengan baik kemudian 

dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni 

menghubungkan data yang ada dengan berbagai teori, selanjutnya diadakan 

interpretasi dan inferensi dari fakta-fakta tersebut, kemudian membandingkannya 

serta mengkaji pustaka yang sesuai. 

Untuk menjamin validnya data yang diperoleh, maka peneliti merancang 

pedoman wawancara dengan teliti, melakukan observasi dengan mendalam. 

Melalui cara tersebut maka diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dapat lebih bermutu, akurat dan terpercaya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Guna memeriksa keabsahan data mengenai Implementasi Kajian Kitab 

Alala terhadap  Akhlak Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan 

Kalaena Kabupaten Timur. Berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya 
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ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan konfirmabilitas.22 Keabsahan dan kesahihan data mutlak 

diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan 

data. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut: 

1. Keterpercayaan (Credibility) 

Melalui kriteria tersebut terbukti bahwa informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber di lapangan tentang upaya guru agama atau ustadz-ustadzah yaitu 

bagaimana implementasi strategi dan kegiatan Pondok Pesantren Miftahul Ulum di 

Kalaena Wilayah Administrasi Luwu Timur sebenarnya mencakup nilai-nilai yang 

benar. Merujuk pada pendapat Lincoln dan Guba, berikut langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas penelitian ini: 

a) Trianggulasi 

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif.23 Menurut Moleong, 

triangulasi adalah “teknik pembuktian keabsahan data yang menggunakan sesuatu 

selain data itu untuk memverifikasi atau membandingkan keabsahan data”. Fungsi 

segitiga mencari data agar data yang dianalisis valid dan dapat ditarik kesimpulan 

dengan benar. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk menarik kesimpulan 

tegas kecuali dari satu perspektif sehingga kebenaran diterima. Peneliti 

membandingkan data yang diamati dalam aplikasinya dengan data wawancara dan 

dokumentasi terkait. 

Sehingga peneliti melakukan double check dalam triangulasi, berkonsultasi 

dengan kepala sekolah, guru, teman diskusi dan juga dengan pakar di bidangnya. 

Triangulasi yang dilakukan meliputi metode triangulasi sumber data. Triangulasi 

                                                             
22 Y. S. Lincoln, & Guba E. G, Naturalistic Inquiry, (Beverly Hill: SAGE Publication. Inc, 

1985), h. 301. 
23 Y. S. Lincoln, & Guba E. G, Naturalistic Inquiry, (Beverly Hill: SAGE Publication. 

Inc, 1985), h. 301. 
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sumber informasi dilakukan dengan bantuan peneliti sedemikian rupa sehingga 

peneliti berusaha mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari satu sumber 

dengan sumber lainnya. Sedangkan triangulasi metode adalah usaha peneliti untuk 

memverifikasi keabsahan data dengan mengecek ulang apakah prosedur dan proses 

pengumpulan data sudah sesuai dengan metode yang valid. Selain itu, data 

diperiksa silang menggunakan beberapa metode pengumpulan data. 

b) Pembahasan Sejawat 

Pemeriksaan sejawat menurut Moleong adalah teknik yang dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.24 Dari informasi yang berhasil 

digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih 

memantapkan hasil penelitian. Jadi pengecekan keabsahan temuan dengan 

menggunakan metode ini adalah dengan mencocokkan data dengan sesama peneliti. 

Dalam hal ini peneliti berdiskusi dengan sesama peneliti (teman-teman kuliah), dan 

juga dengan berbagai pihak yang berkompeten, dalam hal ini peneliti berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing. 

c) Memperpanjang Keikutsertaan 

Karena telah ditetapkan bahwa instrumen kunci dalam penelitian kualitatif 

adalah peneliti, maka keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan data sangatlah 

penting, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan observasi dan 

wawancara, tentu saja tidak. selesai. dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan 

perluasan keikutsertaan dalam penelitian. 

Peneliti melakukan observasi secara intensif terhadap lembaga pendidikan 

yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu 

Timur. Di sini peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara 

                                                             
24 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.133. 
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lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal itu dilakukan 

dengan tujuan menjalin hubungan peneliti dengan narasumber sehingga antara 

peneliti dan narasumber semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. 

Dalam hal ini, peneliti fokus pada data yang diperoleh sebelumnya dengan 

maksud untuk menguji apakah data yang telah diperoleh itu setelah kembali ke 

lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Tujuannya dari kegiatan ini adalah 

untuk memperoleh data yang kredibel. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Standar keteralihan ini merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat 

dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, tetapi dijawab dan dievaluasi oleh pembaca 

laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif bersifat sangat transferable, karena 

pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas 

tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti meminta  

beberapa rekan akademik dan profesional pendidikan untuk membaca draf laporan 

penelitian untuk memastikan pemahaman mereka tentang arah temuan penelitian 

ini. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian  dapat 

diubah/dialihkan kepada informan lain. Pada dasarnya penerapan ini adalah upaya 

berupa uraian secara mendetail, uraian tentang konteks tempat penelitian, temuan, 

agar dapat dipahami oleh orang lain.  

 Oleh karena itu peneliti memaparkannya secara detail, jelas, sistematis dan 

terpercaya terkait Implementasi Kajian Kitab Alala terhadap Kualitas Akhlak Santri 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Tujuan dari teknik ini adalah untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

mencerminkan stabilitas dan konsistensi selama proses penelitian, dan dalam 
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kegiatan pengumpulan data, interpretasi hasil dan pelaporan hasil penelitian. Salah 

satu upaya untuk menilai reliabilitas adalah dengan mengsecek reliabilitas itu 

sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh auditor dengan memeriksa semua hasil 

penelitian. Dalam teknik ini, peneliti meminta beberapa langkah untuk meninjau 

atau mengkritisi hasil penelitian itu. Pembimbing dikonsultasikan, didiskusikan dan 

dimintai arahan dari peneliti dari awal pendefinisian masalah/tujuan hingga 

penyusunan penelitian ini. 

4. Kepastian (Confirmability) 

Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian 

hasil penelitian. Audit ini dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. 

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektifitas 

penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh 

banyak orang. Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data 

mengenai Implementasi Kajian Kitab Alala dalam Peningkatan Kualitas Akhlak 

Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu 

Timur. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KAJIAN KITAB ALALA DALAM PENINGKATAN 

AKHLAK SANTRI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM 

KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Pondok pesantren Miftahul Ulum terletak di desa Sumber Makmur yang 

merupakan wilayah administratif dari kecamatan Kalaena, tepatnya terletak di 

lorong IX dusun Wonomulyo desa Sumber Makmur kecamatan Kalaena, kabupaten 

Luwu Timur. Kurang lebih 5 km dari ibu kota kecamatan dan 65 km dari ibu kota 

kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan desa Mantadulu kecamatan Angkona, 

selatan berbatasan dengan desa Argomulyo, bagian barat berbatasan dengan desa 

Sumber Agung dan sebelah timur berbatasan dengan desa Wanasari kecamatan 

Angkona.  

2. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Pondok pesantren Miftahul Ulum merupakan salah satu unit lembaga 

keislaman yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan 

Islam Miftahul Ulum yang didirikan dengan berpandar pada dakwah ahli sunnah 

wal jama’ah serta berangkat dari kegelisahan para pendiri atas keadaan lingkungan 

sekitar yang awam bahkan minim dengan pendidikan khususnya pendidikan agama. 

Sebagai bentuk keprihatinan para pendiri yang mencita-citakan masyarakat yang 

berpengetahuan dan agamis maka berdirilah yayasan ini yang disahkan secara 

negara pada 24 juli 1996.  
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Pondok Pesantren ini dikelilingi oleh masyarakat yang heterogen baik dari 

segi suku, kultur maupun agama. Yayasan ini, selain menaungi Pondok Pesantren  

juga memeliki beberapa unit pendidikan mulai dari TK Islam Miftahul Ulum, 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul 

Ulum, Madrasah Diniyah dan TPQ. Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam 

kegiatan belajar mengajar melaksanakan 2 kurikulum yakni kurikulum formal dan 

kurikulum Pondok Pesantren. Untuk santri yang mukim menggunakan kurikulum 

formal dan kurikulum Pondok Pesantren dan untuk pelajar yang diluar 

menggunakan kurikulum formal.  

Pondok Pesantren Miftahul Ulum pendiriannya diawali dari berdirinya 

pendidikan formal MTs Miftahul Ulum  yang ada dibawah naungan Yayasan 

Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Miftahul Ulum yang dirintis oleh   Kyai Abdul 

Manan dan Kyai Drs. Tukiyar Hariyanto bersama para tokoh agama dan tokoh 

masyarakat pada tahun 1996, selanjutnya seiring berjalannya waktu berdiri unit 

pendidikan lainnya yaitu TK, MI, MADIN, dan TPQ. Sejak MTs Miftahul Ulum 

berdiri, ada beberapa santri yang berasal dari luar daerah sehingga beberapa wali 

santri menitipkan putra-putrinya di rumah pengurus yayasan, akhirnya pada tahun 

1997 keluarga yayasan mulai menyiapkan segala sesuatu terkait pendirian Pondok 

Pesantren dan berdirilah Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan menempati salah 

satu ruangan pada rumah pengurus dan menerima santri yang menginginkan 

berasrama.  
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3. Visi dan Misi 

VISI : “Dengan Berlandaskan Iman dan Takwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Unggul dalam Prestasi, Berbudaya Lokal serta Mampu Bersaing di Tingkat 

Nasional.” 

MISI: 

1. Mewujudkan keunggulan dalam pengembangan ke Islaman.  

2. Meningkatkan sumber daya pendidik dan kependidikan yang profesional.  

3. Mewujudkan proses belajar mengajar yang berbasis keagamaan.  

4. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang kreatif, edukatif, religius dan 

akuntabel. 

5. Mengembangkan seni budaya yang relevan dengan ciri khas, menuju 

kebudayaan lokal, nasional dan internasional.  

4. Profil Lembaga 

Nama Ponpes    : Pondok Pesantren Miftahul Ulum  

No Statistik    : 5127317170012  

Didirikan    : 24 Juli 1996 

Alamat Lengkap     : Dusun Wonomulyo Desa Sumber Makmur 

Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu 

Timur Provinsi Sulawesi   Selatan 

NPWP     : 02.987.014.4-803.000  

Nama Kepala    : Kyai Abdul Manan  

Nama Yayasan   : Miftahul Ulum  

Alamat Yayasan    : Dusun Wonomulyo Desa Sumber Makmur 

Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur 

Provinsi Sulawesi Selatan  
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No Tlp pengurus    : 082194247275  

No Akte Pendirian Yayasan Nomor : 13 Notaris: Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH 

Pengesahan Akte   : No. AHU-00360 49.AH.01.04 Tahun 2016 

Kepemilikan Tanah   : Ikrar Wakaf (sertifikat masih dalam proses) 

Luas tanah    : 1775 M2  

Status Bangunan   : Milik Yayasan  

Luas Bangunan    : 432 m² 

 

B. Sistem Pembelajaran Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum  

 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang 

memiliki sistem pembelajaran yang khas, begitu pula pada pondok pesantren 

Miftahul Ulum. Meskipun memiliki ciri yang khas, setiap pondok pesantren tetap 

mengikuti pembelajaran dan pendidikan nasional. Sebagaimana yang telah 

termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, bahwa: 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, ada lima jenis 
interaksi yang dapat berlangsung dalam proses belajar dan pembelajaran, 
yaitu: a. Interaksi antara pendidik dengan peserta didik (ustadz dengan santri) 
b. Interaksi antara sesama peserta didik (santri) atau antar teman sejawat c. 
Interaksi peserta didik (santri) dengan narasumber d. Interaksi peseta didik 
(santri) bersama pendidik (ustadz) dengan sumber belajar yang sengaja 
dikembangkan e. Interaksi peseta didik (santri) bersama pendidik (ustadz) 
dengan lingkungan sosial dan alam.1 
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pondok pesantren merupakan sarana 

pembelajaran yang kompleks demi mewujukan sistem pendidikan nasional. Pondok 

pesantren Miftahul Ulum yang memadukan segala bentuk pembelajaran baik antar 

guru-murid, murid-murid, murid-narasumber, murid-sumber belajarnya, murid-

                                                             
1 Presiden Republik. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional. 2003. 
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lingkungannya  juga memadukan antara pendidikan formal dan pendidikan 

pesantren. Dimana di pondok pesantren ini, santrinya diwajibkan mengenyam 

bangku sekolah atau pendidikan formal dan pendidikan kepesantrenan yang bukan 

hanya memperdalam ilmu agama berupa pembelajaran kitab dan tahfidz al-Qur’an 

tetapi juga melatih berbagai bakat dengan berbagai program ekstrakurikuler. 

 

1. Orientasi Pendidikan 

Dalam sebuah pendidikan diharuskan ada orientasi atau pandangan utama 

agar berjalan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.  Pondok Pesantren Islam 

Miftahul ulum mempunyai 3 orientasi utama dalam memfokuskan arah pendidikan, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Kemasyarakatan 

Segala totalitas kehidupan yang ada dalam pondok pesantren berbasis 

kemajemukan yang saling berkomunikasi, berbangsa dan bernegara, dengan 

harapan ketika santri telah terjun kemasyarakat kelak tidak canggung dalam 

memainkan perannya sebagai uswah dalam segala aspek kehidupan. 

b.  Hidup sederhana 

Sederhana bukan berarti miskin, dan tidak berarti mendidik atau mengajarkan 

miskin, makna sederhana adalah penghidupan yang cukup, bersih, dan jujur. 

Sebaliknya hidup mewah tetapi kurang bersyukur dan tidak bersih dalam 

kehidupannya bukan bagian dari pandangan pesantren. 

c. Menjadi perekat ummat 

Pendidikan dan pengajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren 

Islam  Miftahul Ulum   sama sekali tidak berafiliasi dengan suatu kelompok 
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manapun.  Merangkul semua kelompok dan tetap memiliki prinsip yang kuat. 

Semua santri yang telah menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum diharapkan  menjadi perekat ummat dan bukan pemecah ummat  (tawassuth). 

2. Aktifitas Santri 

Kegiatan atau aktifitas merupakan landasan penting dalam tercapainya 

proses pendidikan yang baik. Aktifitas akan melahirkan banyak hal yang akan 

menentukan masa depan seseorang. Hal ini pula yang terapkan kepada santri di 

pondok pesantren Miftahul Ulum. Pembuatan jadwal harian yang diawali dengan 

cara tertulis, kini telah tumbuh dan menjadi pembiasaan. 

 

Tabel 4.1 Jadwal Harian Santri 

Waktu Kegiatan 

03.30 - 04.30 Qiyamul Layl 

04.30 - 05.00 Persiapan  dan Sholat Subuh  

05.00 – 06.45 Dzikir pagi, doa bersama dan Setoran 

Hafalan/Pelajaran Bahasa 

06.45 – 07.30 Persiapan pribadi, sarapan dan roan 

07.45 – 08.00 Sholat Dhuha berjamaah 

08.00 – 13.30 Kegiatan sekolah 

13.30 - 15.00 Kegiatan pribadi dan istirahat 

15. 00 – 17.00 Tadarus, Sholat Jamaah Azhar, Murojaah Al-

Qur’an/Ekstrakurikuler (Kaligrafi/Hadroh/Tilawah 

dll)  

17.00 – 17.30 Kegiatan pribadi dan roan 

17.30 – 18.00 Dzikir petang dan persiapan sholat  di Mushollah 

pondok pessantren 
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18.00 – 19.30 Sholat jamaah magrib, membaca asmaul husna, 

tahsin persantri, sholat jamaah isya dan membaca 

QS. al-Mulk bersama 

19.30 – 20.00 Makan malam 

20.00 – 21.00 Pembelajaran Kitab 

 

Tabel 4.2 Jadwal Pembelajaran Kitab 

 

 

Tabel 4.3 Jadwal Pembelajaran Subuh 

WAKTU  KELAS  KEGIATAN  USTADZ/DZAH 

Senin-Kamis Terbagi 5 Kelas 

- 2 Kelas Tahsin 

(PA&PI) 

-  2 Tahfidz regular 

(PA&PI) 

Tahsin dan 

Tahfidz 

Kyai Abd. Manan 

Siti Nafilah 

Ahmad Mashuri 

Halimatussa’diyah 

Abdullah 

 

Waktu  

Kelas  Kegiatan/Pelaja

ran Kitab 

Ustdadz/ Dzah 

Ahad MI & VII  Alala  Halimatussa’diyah, 

S.Pd. 

 VIII Taishiril Khalaq Ahmad Mashuri, S,Pd 

 IX Taklimul 

Mutaalim 

M. Mukhlisul Abror, 

S.Pd. 

Senin  Semua 

tingkatan  

Aqidatul awam  Ahmad Mashuri , S.Pd.I 

Selasa Semua 

tingkatan  

Khitobah/Public 

Speaking 

Halimatussa’diyah, 

S.Pd 

Rabu  MI,VII,VIII Dasar- dasar 

Bahasa Arab  

Siti Nafilah, S.Pd 

 IX Nahwu  Kyai Abdul Manan 

Kamis   MI, VII Tajwid Dasar Rusmitasari , S.Pd 

 IX Tajwid Lanjutan  M. Rifat, S.Pd. I 

Jum’at  MI,VII Terjemah al-

Qur’an Tafsir 

dan Hadits   

Drs. Ngadenan  

 VIII, IX Mabadi’ Fiqh juz 

4 

Ahmad Mashuri, S.Pd 

Sabtu  Semua 

Tingkatan   

Arbain Nawawi  M. Mukhlisul Abror   
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- Tahfidz Percepatan 

Jumat  Semua tingkatan  Al kahfi dll Rusmitasari 

Sabtu Semua tingkatan Tilawah Ahmad Mashuri  

Ahad  Semua tingkatan  Tartil  Rusmitasari 

 

C. Pelaksanaan Pengajaran Kitab Alala di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur 

 

1. Materi Pembelajaran Kitab Alala 

Kitab Alala adalah salah satu dari sekian banyak kitab yang tidak hanya 

membahas dan meramu pembelajaran, tetapi juga membahas tentang tujuan, 

prinsip, strategi, perilaku dan berbagai materi lainnya, yang semuanya dilandasi 

moralitas agama dengan tujuan untuk memberdayakan manusia agar menjadi 

berakhlak mulia.  

Nadhom Alala yang terdiri dari 8 halaman dan memiliki 37 bait nadhom ini 

tidak dibagi perbab sesuai tema. Akan tetapi dapat dianalisis serta dikelompokkan 

menjadi beberapa tema yakni: syarat mencari ilmu, hubungan pertemanan, anjuran 

mencari ilmu, keutamaan imu fiqih, kerusakan yang disebabkan oleh orang berilmu, 

mengejar cita-cita, menjaga lisan, keutamaan menuntut ilmu, mencari kemulian, 

meraih kemulian, mengutamakan guru dan perintah mencari ilmu.  

Sebagian besar kitab Nadhom Alala termuat dalam Kitab Ta'alim Muta'alim 

karya Imam al-Zurnuji, serta sebagian lainnya ada pada kitab Nashoihul Ibad, 

Hasyiah  I’anah al-Thalibin, Muraqil Ubudiyah, Syarah Uqudil  Juman. Adab al-

Dunya waddin, Ihya Ulumiddin, Hasyiah Sittin, al-Majmu’, dan Godzaul Albab.2 

Nadhom di kitab ini juga mengalami perubahan oleh beberapa tokoh Islam yang 

                                                             
2 Ahmad Bustomy MZ dan Abdul Mauhid, “Method of Learning Persepective of Alala 

Tanalul ‘Ilma by Imam Al-Zurnuji”, Pendidikan Islam,  no. 1 (2020), h. 150. 

http://dwijainspira.id/index.php/DI/issue/view/3
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mana 22 nadhom terdapat dalam Ta’lim Muta’allim dan 15 nadhom lainnya 

tercantum dalam kitab lain, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Nadhom Kitab Alala 

Bait 
Nadhom 

Alala 
Terjemah 

Ta’lim 

Fasal 

Ke 

Diubah 

/Termuat 

dalam 

kitab 

 

Syarat Mencari 

Ilmu 

(1-2) 

أَلََ لََتَ نَالُ العِلْمَ 
إلَا بِسِتاةٍ 

سَأنُبِْيْكَ عَنْ ¤
 مََْمُوْعِهَا ببَِ يَان

Ingatlah! kalian 

tidak akan 

memperoleh 

ilmu/pengetahuan 

kecuali dengan 6 

(enam) syarat, yang 

akan aku ceritakan 

dengan jelas dan 

terperinci. 
3 

Imam 

Syafi’i/ -  ٍذكََاءٍ وَحِرْص
وَاصْطِبِارٍ وَبُ لْغَةٍ 

¤ 
وَإِرْشَادِ أسُْتَاذٍ  

 وَطوُْلِ زَمَانٍ 

yaitu memiliki 

cerdas, memiliki 

semangat, 

mempunyai kesabar, 

ada biaya, adanya 

petunjuk ustadz/dzah 

dan dengan 

menempuh waktu  

yang lama. 

 

Hubungan 

Pertemanan 

(3-4) 

عَنِ الْرْءِ لََتَسْأَلْ 
¤وَأبَْصِرْ قَريِْ نَهُ   

فَإِنا الْقَريِْنَ  
 بِِلْمُقَارنِِ يَ قْتَدِى

Jangan bertanya 

tentang kepribadian 

seseorang, cukup 

lihat saja temannya, 

karena seseorang 

akan mengikuti apa 

yang dilakukan 

teman-temannya 
3 

 

 

Adiy bi 

Zaid/ 

Nashoihul 

Ibad 

فَإِنْ كَانَ ذَاشَرٍ  
¤فَجَنِ بْهُ سُرْعَةً   

وَإِنْ كَانَ ذَاخَيٍْْ  
 فَ قَارنِْهُ تََتَْدِى

Bila pergaulannya 

tidak baik maka 

jauhilah, dan bila 

pergaulannya baik 

maka bertemanlah, 

maka kamu akan 

memperoleh 

kebaikan. 

 

Anjuran 

Mencari Ilmu 

(5-6) 

تَ عَلامْ فَإِنا الْعِلْمَ 
َهْلِهِ  ¤زَيْنٌ لِّ   

Belajarlah, ilmu 

merupakan 

perhiasan untuk 

pemiliknya, dan 

menjadikan 

1 

Muhamma

d bin al-

Hasan 

(murid 
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وَفَضْلٌ وَعِن ْوَانٌ  
 لِكُلِ  الْمَحَامِدِ 

penuntutnya 

memiliki keutamaan 

serta terpuji 

karenanya. 

Imam 

Hanafi) / - 

وكَُنْ مُسْتَفِيْدًا كُلا 
¤يَ وْمٍ زيََِدَةً   

مِنَ الْعِلْمِ وَاسْبَحْ  
 فِْ بُُُوْرِ الْفَوَائدِِ 

Galilah manfaat 

(faidah) setiap 

bertambahnya ilmu 

yang kau miliki, lalu 

berenanglah dilautan 

faidah-faidahnya 

1 

 

 

Keutamaan 

Ilmu Fiqih 

(7-9) 

تَ فَقاهْ فَإِنا الْفِقْهَ 
¤ أفَْضَلُ قَائِدٍ   

ى إَلََ الْبَِ  وَالت اقْو  
 وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ 

Pelajarilah ilmu fiqih 

karena ilmu fiqih 

adalah sebaik-baik 

penuntun menuju 

kebaikan dan 

ketakwaan, 

3 

Muhamma

d bin al-

Hasan 

(murid 

Imam 

Hanafi) / 

Kitab 

I’anah al-

Thalibin 

هُوَ الْعِلْمُ الْْاَدِى 
 ىإِلَ  سَنَنِ  الْْدُ  

 ¤ 
هُوَ الِْْصْنُ  

يْعِ  يُ نْجِى مِنْ جََِ
 الشادَائِدِ 

Ilmu fiqih adalah 

simbol yang 

memberi petunjuk 

jalan hidayah, dan 

benteng yang 

menjaga diri dari hal 

yang memberatkan 

seseorang 

فَإِنا فَقِي ْهًا وَاحِدًا 
¤ مُتَ وَر عًِا   

أَشَدُّ عَلى 
الشايْطاَنِ مِنْ 

 ألَْفِ عَابِدٍ 

Seorang ahli fiqih 

yang wira'i, lebih 

ditakuti setan 

daripada seribu ahli 

ibadah yang tidak 

memahami fiqih, 

 

Kerusakan 

Sebab Orang 

yang Berilmu 

(10-11) 

فَسَادٌ كَبِىيٌْ عَالٌِ 
¤كُ ِّمُتَ هَت  

وَأَكْبٌَ مِنْهُ  
 جَاهِلٌ مُتَ نَسِكٌ 

Kerusakan/kehancur

an besar jika seorang 

yang berilmu tidak 

mengamalkan 

ilmunya, namun 

lebih besar 

kerusakan yang 

ditimbulkan dari 

orang bodoh yang 

beribadah. 

2 

Syeikh 

Ibrahim 

bin 

Muhamma

d bin 

Abdullah 

bin al-

Hadi / - 
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نَةٌ فِِ الْعَا  هُُاَ فِت ْ
¤لَمِيَْْ عَضِيْمَةٌ   

لِمَنْ بِِِمَا فِْ دِ  
 ينِْهِ يَ تَمَساكُ 

Hal itu merupakan 

fitnah terbesar di 

dunia ini, yakni bagi 

orang memeluk erat 

agamanya, 

Meraih Cita-

Cita 

(12-13) 
تََنَ ايْتَ أَنْ تَُْسِيْ 

¤فَقِي ْهًا مُنَا ظِرًا   
بِغَيِْْ عَنَاءٍ وَا  

 لْْنُُ وْنُ فُ نُ وْنُ 

Jika berharap 

menjadi ahli fiqih 

yang dapat 

menerapkan dalil 

dalam  sebuah 

permasalahan, tanpa 

ikhtiar yang kuat itu 

disebut gila dan gila 

itu beraneka ragam. 5 

Abu Bakar 

Ahmad bi 

Muhamma

d al-

Dinuri 
وَلَيْسَ اكْتِسَابُ 

الْمَالِ دُوْنَ مَشَقاةٍ 
تَََمالُهَا فَالْعِلْمُ ¤ 

 كَيْفَ يَكُوْنُ 

Sedangkan mencari 

harta/rezeki tanpa 

ikhtiar yang kuat 

adalah 

ketidakmungkinan, 

terlebih mencari 

ilmu. 

 

Menjaga Lisan 

(14-16) 

إِذَا تََا عَقْلُ الْمَرْءِ 
¤قَلا كَلََ مُهُ   

وَأيَْقِنْ بُُِمْقِ  
الْمَرْءِ إِنْ كَانَ 

 مُكْثِرًا

Apabila seseorang 

memilik kecerdasan 

maka akan sedikit 

bicara, dan 

percayalah orang 

bodoh akan banyak 

berbicara. 

15 

Imam 

Fudhail 

bin Iyadl / 

- 

 مِنْ يََوُْتُ الْفَت  
عَثْ رَةٍ مِنْ لِسَانهِِ 

¤  
وَلَيْسَ يََوُْتُ الْمَرْءُ 

 مِنْ عَثْ رَةِ الر جِْلِ 

Seseorang dapat 

mati karena 

tergelincirnya 

ucapan/perkataan, 

namun tidak mati 

jika yang tergelincir 

adalah kakinya. 
- 

Abu Bakar 

bin Kholaf 

al-

Lakhomi, 

sumber 

lain Ali 

bin Abi 

Thalib / 

Kitab 

Muraqil 

Ubaydiya

h 

فَ عَثْ رَتهُُ مِنْ فِيْهِ 
  ¤تَ رْمِى بِرأَْسِهِ 

وَعَثْ رَتهُُ بِِلر جِْلِ 
ى عَلَى الْمَهْلِ تَبْ    

sebab tergelincirnya 

lisan dapat 

melenyapkan 

kepalanya 

sedangkan 

tergelincirnya kaki 
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dapat sembuh dalam 

waktu singkat. 

Keutamaan 

Menuntut Ilmu 

(Orang yang 

Berilmu Hidup 

Selamanya) 

(17-18) 

أَخُو الْعِلْمِ حَيُّ 
خَالِدٌ بَ عْدَمَوْتهِِ 

¤  
وَأَوْصَالهُُ تََْتَ 

اَبِ رَمِيْمُ   التُُّّ

Seseorang yang 

berilmu akan tetap 

hidup setelah 

kematiannya, 

meskipun raga dan 

tulangnya telah 

hancur lebur di 

bumi. 

5 

Abdurrah

man al-

Suyuti / 

Syarah 

Uqudul 

Juman 

وَذُوا الَْْهْلِ مَيْتٌ 
وَهُوَ يََْشِيْ عَلَى 

يظَُنُّ  ¤ى الث ار  
مِنَ الَّْحْيَاءِ وَهُوَ 

 عَدِيُْ 

Sedangkan orang 

bodoh selayaknya 

telah mati meskipun 

ia masih hidup di 

dunia, Dia 

menganggap dirinya 

masih hidup, padahal 

ia telah mati. 

 

Mencari 

Kemuliaan 

(19-20) 

 شَأْوِ لِكُلٍ  إِلَ  
ى حَركََاتُ الْعُل  
¤  
كِنْ عَزيِْ زٌ فِِ وَل  

 الر جَِالِ ثَ بَاتُ 

Seseorang jika ingin 

mendapatkan derajat 

yang luhur harus 

dihasilkan  dengan 

perjuangan, namun 

hanya sedikit yang 

tabah dalam 

memperjuangkannya 

3 

- / 

Ihya 

Ulumuddi

n 

إِذَا كُنْتَ فِِ قَ وْمٍ 
فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ 

¤  
وَلََ تَصْحَبِ 

ى ى فَتُُّدْ  الَّْرْد  
دِىمَعَ الرا   

Jika kamu berada di 

tengah kaum pilihlah 

yang paling terbaik 

diantaranya, Jangan 

memilih yang buruk 

pergaulannya 

diantara mereka, 

karena keburukan 

akan menyertai. 

- 

- / 

Hasyiah 

Sittin 

 

Mengutamakan 

Guru 

(21-24) 

مُ أسُْتَاذِيْ  أقَُدِ 
لِدِيْ ى نَ فْسِ وَاعَل  
¤  

Aku mengutamakan 

guruku dibanding 

orangtuaku, 

walaupun 

orangtuaku 

memberikan 

keutamaan dan 

- 

- / 

Hasyiah 

Sittin 
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وَإِنْ نََلَنِِْ مِنْ 
وَالِدِيْ الْفَضْلُ 

 وَالشارَفْ 

kemuliaan juga 

padaku. 

فَذَاكَ مُرَبِّ  الرُّوْحِ 
وَالرُّوْحُ جَوْهَرُ 

¤  
ذَا مُرَبِّ  الِْْسْمِ وَه  

وَالِْْسْمُ 
 كَالصادَفْ 

Guruku 

membimbing dan 

mendidik jiwaku, 

dan jiwa selayaknya 

mutiara, sementara 

orangtuaku ialah 

pembimbing 

badanku yang mana 

badan selayaknya 

kerang. 

رأَيَْتُ أَحَقا الَْْقِ  
  ¤حَقا الْمُعَلِ مِ 

جَبَهُ حِفْظاً وَأَوْ 
ى كُلِ  مُسْلِمٍ عَل    

Saya meyakini 

bahwa hak guru 

lebih dari hak 

lainnya, karena 

gurulah yang mampu 

menjaga seluruh 

umat Islam 

3 

Syaidina 

Ali bin 

Abi Thalib 

/ - 

لَقَدْ حَقا أنُْ 
ى إِلَيْهِ كَرَامَةً يُ هْد  
¤  

لتَِ عْلِيْمِ حَرْفٍ 
لْفُ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَ   

Sungguh untuk 

memuliakan guru, 

harusnya guru diberi 

1000 dirham setiap 

hurufnya. 

 

Meraih 

Kemuliaan 

(25-31) 

ى لَكَ أَنْ أَر  
تَشْتَهِيَ أَنْ تعُِزاهَا 

¤  
فَ لَسْتَ تَ نَالُ الْعِزا 

  تذُِلْااَحَت   

Saya tahu kamu 

ingin mengikuti 

nafsumu untuk 

mendapatkan 

kemuliaan, padahal 

kamu tidak akan 

mendapat kemuliaan 

itu hingga kau 

menyingkirkan 

nafsumu itu. 

10 - 

إِذَا سَاءَ فِعْلُ 
الْمَرْءِ سَاءَ ظنُُ وْنهُُ 

¤  

Apabila perbuatan 

seseorang buruk 

maka pasti buruk 

pula prasangkanya, 

serta ia akan 

membenarkan apa 

9 

Al-

Mutannabi 

/ Ihya 

Ulumuddi

n, Syarah 
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وَصَداقَ مَا يَ عْتَادُهُ 
 مِنْ تَ وَهُّمِ 

yang menjadi 

kebiasaannya dan 

prasangkanya. 

Uqudul 

Juman 

فَمَا النااسُ إِلَا 
وَاحِدٌ مِنْ 

  ¤ثَلََثَ 
ثرَيِْفُ وَمَشْرُفٌ وَا 

  مِثْلُ مُقَاوِمُ 

Manusia hanya bisa 

mendapat satu 

bagian dari tiga 

golongan, yaitu 

orang yang 

bergolongan mulia, 

rendah dan sepadan 

(dengan temannya). 

- 

Imam 

Khalil / 

Adab al-

Dunya 

Waddin 

فَأَماا الاذِيْ فَ وْقيْ 
¤فَأَعْرِفُ قَدْرهَُ   

وَأتَْ بَعُ فِيْهِ الَْْقا وَا 
 الَْْقُّ لََزمُِ 

Saya mengetahui 

derajat orang yang 

mulia dan saya 

pantasnya mengikuti 

sesuatu yang haq 

dari orang mulia 

tersebut, 

فَأَماا الاذِيْ مِثْلِيْ 
¤فِأِنْ زَلا اوَْهَفَا   

 الْفَلَ تَ فَضالْتُِ إِنا 
 بِِلْفَخْرحَِاكِمُ 

Sedangkan orang 

yang sepadan 

denganku jika 

melakukan salah 

maka aku  

mempersilahkan, 

karena 

mempersilahkan 

kesombongan lebih 

bijak. 

فَأَماا الاذِيْ دُوْنِْ 
¤فَأَحْلَمُ دَا ئبَِا   

أَصُوْنُِ بِهِ عِرْضِيْ 
 وَإِنْ لََمَ لََئمُِ 

sedangkan orang 

yang derajatnya 

dibawahku, aku akan 

memberikan maaf 

kepadanya untuk 

menjaga 

kehormatanku 

walaupun orang lain 

mencemoohku 

دعَِ الْمَرْءَ لََتُُْزِ  
¤عَلَى سُوْءِ فِعْلِهِ   
سَيَكْفِيْهِ مَافِيْهِ 
 وَمَا هُوَفَا عِلُهْ 

Jauhi orang yang 

berwatak jelek, dan 

janganlah membalas 

kejelekannya. Dia 

akan merasakan atas 

apa yang dia lakukan 

dan kerjakan 

- - 
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Perintah 

Berfikir dan 

Mencari Ilmu 

(32-37) 

الََيْسَتْ مِنَ 
 لَيَا ليَِأ الْْسُْرَنِ أَنا 

¤ 
بِلََ نَ فْعٍ تََرُُّ 

 وَتَُْسَبُ مِنْ عُمْرِ 

Bukankah termasuk 

rugi atas malam-

malam tanpa ada 

manfaat, sedang 

umur terus 

berkurang dan 

dimintai 

pertanggungjawaban

? 

13 

Ali bin 

Muhamma

d al-

Tihami / - 

مْ فَ لَيْسَ الْمَرْءُ تَ عَلا 
¤يُ وْلَدُعَا لِمَا   
وَلَيْسَ أَخُوْ 

عِلْمٍكَمَنْ هُوَجَا 
 هِلُ 

Belajarlah! 

Seseorang tidak lahir 

dalam keadaan 

berilmu, dan orang 

yang berilmu tidak 

sama dengan orang 

yang tidak memiliki 

ilmu. 

- 

Umar bin 

Abdul 

Aziz / al-

Majmu’ 

بْ عَنِ الَّْوْطاَنِ تَ غَرا 
فِِ طلََبِ الْعُلََ 

¤ 
وَسَا فِرْ فَفِى 
الَّْسْفَارخََِْسُ 

 فَ وَائِدَ 

Merantaulah dari 

kampung halaman, 

karena dengan 

merantau engkau 

akan mendapatkan 5 

manfaat 

- 

Imam 

Syafi’I / 

Ghodzaul 

Albab 

 جُ هَم ٍ تَ فَرُّ 
وَاكْتِسَابٌ مَعِيْشَةٍ 

¤ 
وَعِلْمٌ وََٓادَابٌ 

 وَصُحْبَةُ مَا جِدِ 

Yakni hilangnya 

kesusahan, dapat 

mencari jalan rezki, 

memperoleh ilmu, 

memahami etika, 

dan luasnya 

pergaulan dengan 

orang baik. 

إِنْ قِيْلَ فِِ وَ 
 وَغُرْ الَّْسْفَارذُِل  

¤بةٌَ   

Meskipun dalam 

perantauan akan 

merasakan terlunta-

lunta, menjelajah 

belantara dan 

merasakan hal-hal 

berat. 
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وَقَطْعُ فَ يَافٍ 
 وَارْتِكَابُ شَدَائِدَ 

  خَيٌْْ فَمَوْتُ الْفَت  
¤لَهُ مِنْ حَيَاتهِِ   

 وَانٍ بَيَْْ بِدَارهَِ 
 وَاشٍ وَحَا سِدِ 

Matinya seorang 

pemuda lebih baik 

dibanding harus 

hidup diantara 

kehinaan, diantara 

orang yang mengadu 

domba dan iri hati. 

 

Syarat Mencari Ilmu 

Nadhom 1 dan 2 memaparkan nasihat mengenai syarat untuk seseorang 

yang sedang menutut ilmu atau pengetahuan demi meperoleh imu yang bermanfaat. 

Ilmu bermanfaat merupakan ilmu atau pengetahuan yang dapat membuat seseorang 

semakin dekat dan bertakwa kepada Allah swt. Berdasarkan nadham tersebut 

penuntut ilmu harus memenuhi 6 syarat, yakni cerdas, memilki semangat, 

menumbuhkan sikap sabar, adanya biaya, adanya bimbingan guru dan 

membutuhkan waktu yang lama. 

a) Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan kapasitas seseorang untuk mendapat ilmu atau 

pengetahuan dan melakukan penalaran. Sedang IQ merupakan hasil penilaian atau 

skor yang diperoleh dari suatu tes kecerdasan.3 Kecerdasan dapat dipengaruhi dari 

gen seseorang serta proses dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Oleh karena 

itu, proses perkembangan dan perkembangan prenatal memengaruhi kecerdasan 

seseorang. Kecerdasan yang tinggi dapat memengaruhi kemampuan pada santri 

dalam menerima materi pembelajaran yang dilakukan. Kecerdasan yang dimaksud 

dalam nadhom ini yakni memilik kemampuan dalam menangkap ilmu, bukan 

berarti harus mempunyai IQ tinggi. 

                                                             
3 Boere, S. George, 2013, General Psycology, Jogjakarta: Persmashopie, hlm. 254. 
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b) Memiliki Semangat 

Semangat adalah kesungguh-sungguhan dengan ketekunan dan kegigihan 

dalam menuntut ilmu. Semangat juga dapat dimaknai dengan perasaan yang kuat 

yang dimiliki seseorang, dapat dilihat dari pengarahan potensi yang menimbulkan, 

menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. 

c) Sabar 

Konsep sabar yaitu pengendalian diri (berupa menahan amarah dan 

keinginan, berpikir panjang, mampu memaafkan kesalahan, toleransi dan sikap 

egois), Ketabahan, kegigihan, menerima takdir dan sikap tenang. Kesabaran adalah 

ketabahan dalam menghadapi musibah, ketabahan dalam melaksanakan ketaatan, 

dan kesabaran dalam menjauhi maksiat.4 Begitu pula dalam menuntut ilmu, sikap 

sabar menjadi patokan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Sabar sebagai penuntut 

ilmu dapat digambarkan dalam berbagai hal misalnya memilih bersulit-sulit dari 

pada bebas bermain, berpenampilan sederhana, menerima dan patuh pada peraturan 

serta berbagai hal laiannya. 

d) Modal 

Tiga modal utama yaitu berupa fisik, psikis dan harta. Modal fisik dalam 

hal ini adalah kemampuan secara fisik dalam proses belajar. Modal psikis aspek 

aspek yang dapat mendorong proses belajar. Modal yang terakhir adalah biaya 

untuk menunjang kebutuhan belajar. 

e) Petunjuk Guru 

Petunjuk guru atau asatidz menjadi bukti kuat kebenaran sebuah ilmu. Jika 

dalam proses pembelajaran tanpa bimbingan seorang guru, maka dikhawatirkan 

ilmu tersebut diragukan kebenarannya. Petunjuk guru bukan hanya secara lisan dan 

memtransfer ilmu tetapi juga dengan tauladan yang guru contohkan. Inilah salah 

                                                             
4 Muhammad Nawawi, Ibnu Umae al’Jawi, 2015, Nashaihul Ibad, Surabaya: Thoha Putra. Hal. 

104. 
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satu kekuatan seorang guru. Ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan adalah ilmu 

yang diperoleh melalui jalur yang jelas (sanad) dan diyakini dapat dipercaya. 

f) Waktu yang Lama 

Setiap penuntut ilmu memerlukan waktu yang lama dalam menjalaninya. 

Waktu yang lama yang dimaksud bukan dengan waktu insan namun bukan juga 

tanpa target, tetapi dengan target dan tujuan tertentu.  

 

Cara Mencari Teman dan Bermasyarakat  

Nadhom 3: Janganl bertanya tentang kepribadian seseorang, cukup lihat saja 

temannya, karena seseorang akan mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. 

Nadhom 4: Bila pergaulannya tidak baik maka jauhilah, dan bila pergaulannya baik 

maka bertemanlah, maka kamu akan memperoleh kebaikan.  

Kesuksesan dan keberhasilan dalam meraih cita-cita juga dipengaruhi oleh 

pertemanan dan lingkungan seseorang. Dalam suatu wadah atau lokasi, hendaklah 

seseorang menelaah terlebih dulu prilaku dan budi pekertinya. Rasulullah saw. 

bersabda: “Seseorang itu bergantung pada agama teman akrabnya. Maka hendaklah 

salah seorang diantara kamu memerhatikan siapa yang dia jadikan teman akrab.” 

(HR. At-Tirmidzi, no. 2395).  

Seseorang mengikuti dan meneladani kebiasaan, cara hidup dan perilaku 

serta pemikiran teman dekat. Maka hendaknya kita memerhatikan dan 

merenungkan siapa yang dia jadikan teman dekatnya.  

Anjuran Menuntut Ilmu 

Nadhom 5: Belajarlah, ilmu merupakan perhisan untuk pemiliknya, dan 

menjadikan penuntutnya memiliki keutamaan serta terpuji karenanya.  Nadhom 6: 

Galilah manfaat (faidah) setiap bertambahnya ilmu yang kau miliki, lalu 

berenanglah dilautan faidah-faidahnya.  
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Nadhom ini memerintahkan agar setiap hari para penuntut ilmu untuk 

senantiasa bertambah ilmu dan wawasannya. Sebagai penuntut ilmu, bukan hanya 

berkewajiban untuk menambah wawasannya namun juga mengikat ilmu tersebut 

dengan cara muthola’ah, mencatat, dan muroja’ah. Muthola’ah adalah proses 

memnambah wawasan dan memaham ilmu tersebut, sedangkan Muroja’ah 

merupakan kegiatan mengulang-ulang kembali atau mengingat kembali ilmu yang 

telah didapat dan untuk memudahkan dalam mengikat ilmu maka disarankan untuk 

mencatatnya. 

 

Keutamaan Ilmu Fiqih 

Nadhom 7: Pelajarilah ilmu fiqih karena ilmu fiqih adalah sebaik-baik 

penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan. Nadhom 8: Ilmu fiqih adalah simbol 

yang memberi petunjuk jalan hidayah, dan benteng yang menjaga diri dari hal yang 

memberatkan seseorang. Nadhom 9: Seorang ahli fiqih yang wira'i, lebih ditakuti 

syetan daripada seribu ahli ibadah yang tidak memahami fiqih.  

Nadhom ke 7, 8, 9 ini membahas mengenai pentingnya ilmu fiqih, ilmu fiqih 

dan ilmu tauhid memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Hal ini di karenakan 

dalam menjalankan tauhid ditopang dengan ibadah-ibadah yang semuanya 

aturannya termuat dalam ilmu fiqih. Olehnya, mempelajari ilmu fiqih menjai 

sebuah keharusan agar ibadah yang kita lakukan dan muamalah yang kita kerjakan 

sesuai dengan syariat yang ada. 

 
Kerusakan Sebab Orang yang Berilmu 

Nadhom 10: Kerusakan/kehancuran besar jika seorang yang berilmu tidak 

mengamalkan ilmunya, namun lebih besar kerusakan yang ditimbulkan dari orang 
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bodoh yang beribadah. Nadhom 11: Hal itu merupakan fitnah terbesar di dunia ini, 

yakni bagi orang memeluk erat agamanya. 

Nadhom 10 dan 11 menjelaskan mengenai bahaya yang disebabkan oleh 

orang bodoh dalam beribadah. Orang seperti itu menjadi sumber malapetaka 

terbesar dan berbahaya untuk orang disekitarnya bahkan untuk agamanya. Hal 

tersebut dikarenakan orang tersebut bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi 

juga merusak moral masyarakat disekitarnya, lebih mengkhawatirkan lagi dapat 

membuat agama Islam menjadi agama yang terkenal keras dan tidak memiliki 

toleransi. Berbanding balik dengan orang yang ibadahnya didasarkan pada ilmu dan 

akhlak yang terpuji, mereka menjadikan ibadah sebagai tujuan. Ada pula golongan 

yang dipimpin oleh orang yang tak berilmu dan berperilaku buruk. Ini rawan akan 

penyesatan dan sangat berbahaya, karena bukan hanya membahayakan moral, tetapi 

membahayakan akidah dan keimanan umat Islam5. 
 

Menggapai Cita-Cita 

Nadhom 12: Jika berharap menjadi ahli fiqih yang dapat menerapkan dalil 

dalam sebuah permasalahan, tanpa ikhtiar yang kuat itu disebut gila dan gila itu 

beraneka ragam. Nadhom 13: Sedangkan mencari harta/rezeki tanpa ikhtiar yang 

kuat adalah ketidakmungkinan, terlebih mencari ilmu.  

Menerapkan ilmu pengetahuan merupakan proses kognitif, yang mana 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan membutuhkan solusi dengan 

menggunakan kognitifnya sesuai dengan keilmuaanya. Dan untuk menyelesaikan 

setiap persoalan yang ada dimasyarakat, seseorang dituntut untuk mempelajari 

ilmu. Dengan memepelajari suatu ilmu, maka akan tercapai cita-cita dan dapat 

menerapkannya sesuai kebutuhan dengan penanganan yang tepat. Olehnya, untuk 

                                                             
5 Tarobbani, 2014, Zadah “Bekal Mencari Ilmu Manfaat dan Berkah”, Kendal: Al-

Aziziyah Press, hlm 84 
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mencapai derajat keilmuaan yang bermanfaat dan tercapainya sesgala cita-cita 

harus dilandaskan oleh ikhtiar atau usaha yang kuat.  

 

Menjaga Lisan 

Nadhom 14: Apabila seseorang memilik kecerdasan maka akan sedikitt 

bicara, dan percayalah orang bodoh akan banyak berbicara. Nadhom 15: Seseorang 

dapat mati karena tergelincirnya ucapan/perkataan, namun tidak mati jika yang 

tergelincir adalah kakinya. Nadhom 16: sebab tergelincirnya lisan dapat 

melenyapkan kepalanya sedangkan tergelincirnya kaki dapat sembuh dalam waktu 

singkat. 

Dalam nadhom ini menjelaskan bahwasannya, kecerdasan seseorang akan 

membuat seseorang merunduk bagaikan padi yang semakin berisi semakin 

merunduk. Kecerdasan atau akal yang baik akan mengantarkan seseorang untuk 

senantiasa menjada adab juga tuturnya. Kecerdasan akan mengantarkan sesorang 

untuk berhati-hati dalam berucap dan menjaga lisannya. Penjagaan lisan menjadi 

hal yang penting karena yang keluar dari lisan begitu sangat berbahaya jika tak 

mampu mengontrolnya. 

 

Keutamaan Menuntut Ilmu (Orang yang Berilmu Hidup Selamanya) 

Nadhom 17: Seseorang yang berilmu akan tetap hidup setelah kematiannya, 

meskipun raga dan tulangnya telah hancur lebur di bumi. Nadhom 18: Sedangkan 

orang bodoh selayaknya telah mati meskipun ia masih hidup di dunia, Dia 

menganggap dirinya masih hidup, padahal ia telah mati. 

Orang yang berilmu akan tetap dikenang sudah tidak ada (meninggal dunia). 

Hal ini dibuktikan dengan sejarah yang ada bahwa para ilmuwan tetap ada dari 

generasi ke generasi, namanya tetap harum terkenang meskipun telah lama 
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meninggal dunia. Para orang yang berilmu tersebut masih terus menebar manfaat 

meskipun telah tak bernyawa.  

 

Mencari Kemuliaan  

Nadhom 19: Seseorang jika ingin mendapatkan derajat yang luhur harus 

dihasilkan dengan perjuangan, namun hanya sedikit yang tabah dalam 

memperjuangkannya. Nadhom 20: Jika kamu berada ditengah kaum pilihlah yang 

paling terbaik diantaranya, Jangan memilih yang buruk pergaulannya diantara 

mereka, karena keburukan akan menyertai. 

Dalam mencari kemuliaan kita senantiasa dituntun untuk 

memperjuangkannya dengan penuh ketabahan. Ketabahan dalam perjuangan akan 

membuat kita senantiasa menjadi orang yang memiliki derajat. Namun, tidak dapat 

dipungkiri bahwasannya dalam setiap perjuangan menggapai sesuatu, kita juga 

selayaknya mencari kaum yang terbaik dalam bergaul, karena hal tersebut dapat 

menjadi salah satu hal yang membuat kita berhasil dalam meraih keberhasilan. 

 

Mengutamakan Guru 

Nadhom 21: Aku mengutamakan guruku disbanding orangtuaku, walaupun 

orangtuaku memberikan keutamaan dan kemuliaan juga padaku. Nadhom 22: 

Guruku membimbing dan mendidik jiwaku, dan jiwa selayaknya mutiara, 

sementara orangtuaku ialah pembimbing badanku yang mana badan selayaknya 

kerang. Nadhom 23: Saya meyakini bahwa hak guru lebih dari hak lainnya, karena 

gurulah yang mampu menjaga seluruh umat Islam. Nadhom 24: Sungguh untuk 

memuliakan guru, harusnya guru diberi 1000 dirham setiap hurufnya. 

Guru adalah seseorang yang berjasa mendidik rohani juga membimbing 

jiwa peserta didiknya. Guru mengajarkan untuk akal dan keimanan seorang 
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muridnya. Seorang guru membimbing muridnya untuk bukan hanya memandang 

segala sesuatu dengan mata dan pemikirannya saja, karena keduanya sangat 

terbatas. Sementara orang tua sebagai pengisi raga dan mental anak dengan kasih 

sayang yang membuat anaknya mampu terus bertahan dan tumbuh. Orang tua dan 

guru, keduanya wajib kita hormati. Namun guru memiliki kedudukan yang pantas 

kita hormati terlebih dahulu, karena guru yang mengisi ruh dengan ilmu untuk 

menuntun raga melakukan kebaikan hanya karena Allah.  

 

Meraih Kemuliaan  

Nadhom 25: Saya tahu kamu ingin mengikuti nafsumu untuk mendapatkan 

kemuliaan, padahal kamu tidak akan mendapat kemuliaan itu hingga kau 

menyingkirkan nafsumu itu. Nadhom 26 Apabila perbuatan seseorang buruk maka 

pasti buruk pula prasangkanya, serta ia akan membenarkan apa yang menjadi 

kebiasaannya dan prasangkanya. Nadhom 27: Manusia hanya bisa mendapat satu 

bagian dari tiga golongan, yaitu orang yang bergolongan mulia, rendah dan sepadan 

(engan temannya). Nadhom 28: Saya mengetahui derajat orang yang mulia dan saya 

pantasnya mengikuti sesutau yang haq dari orang mulia tersebut. Nadhom 29: 

Sedangkan orang yang sepadan denganku jika melakukan salah maka aku 

mempersilahkan, karena mempersilahkan kesombongan. Nadhom 30: sedangkan 

orang yang derajatnya dibawahku, aku akan memberikan maaf kepadanya untuk 

menjaga kehormatanku walaupun orang lain mencemoohku. Nadhom 31: Jauhi 

orang yang berwatak jelek, dan janganlah membalas kejelekannya. Dia akan 

merasakan atas apa yang dia lakukan dan kerjakan. 

 Nafsu merupakan sumber kehancuran manusia yang mengikutinya, nafsu 

adalah tujuan utama setan untuk menghancurkan akal manusia, oleh karena itu 
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nafsu harus ditaklukkan dan dihinakan agar tidak terjadi sesuatu hal yang akan 

merugikan.6 

 

Perintah Berfikir dan Mencari Ilmu 

Nadhom 32: Bukankah termasuk rugi atas malam-malam tanpa ada manfaat, 

sedang umur terus berkurang dan dimintai pertanggungjawaban? Nadhom 33: 

Belajarlah! Seseorang tidak lahir dalam keadaan berilmu, dan orang yang berilmu 

tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nadhom 34: Merantaulah dari 

kampung halaman, karena dengan merantau engkau akan mendapatkan 5 manfaat. 

Nadhom 35: Yakni hilangnya kesusahan, dapat mencari jalan rezki, memperoleh 

ilmu, memahami etika, dan luasnya pergaulan dengan orang baik 36: Meskipun 

dalam perantauan akan merasakan dan terlunta-lunta, menjelajar belantara dan 

merasakan hal-hal berat. Nadhom 37: Matinya seorang pemuda lebih baik 

disbanding harus hidup diantara kehinaan, diantara orany yang mengadu domba 

dan iri hati.  

Nadhom tersebut, Imam al-Zarnuji memberikan isyarat pada pencari ilmu 

untuk merantau, yang mana dalam perantauan kepribadian seseorang dilatih untuk 

mandiri. Merantau akan mematangkan kemandirian seseorang, dimana 

kemandirian tersebut melatih kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan sekitar 

serta tumbuhnya sikap tolong-menolong dan menghormati orang lain. Lima 

keuntungan/faidah merantau yang dimaksudkan yakni menghilangkan kesusahan, 

memperoleh bekal, memperoleh ilmu, belajar tata karma atau sopan santun dan 

mencari teman yang sesungguhnya. 

 

                                                             
6 Abu An’im, 2015, Terjemah Nadzom Alala. -:Mu’jizat, hal. 43 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran kitab Alala dalam Peningkatan Akhlak 

Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena 

Kabupaten Luwu Timur 

 

Peneliti mulai melakukan kegiatan penelitian yang pertama pada tanggal 28 

Februari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran kitab Alala 

di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, 

khususnya dalam kegiatan kelas 1 yang diadakan setiap habis jama’ah sholat isya’ 

tepatnya pukul 20.00-21.00. Setiap satu tatap muka memiliki dua jam pertemuan, 

satu kali pertemuan terdapat waktu 30 menit untuk pelajaran satu kitab.  

Proses belajar mengajar yang pertama kali peneliti ikuti dilaksanakan pada 

tanggal 5 Maret 2023 dengan menggunakan pembelajaran khas pesantren yakni 

dengan menggunakan metode bandongan. Metode yang sering digunakan Kyai 

Abdul Manan adalah metode bandongan dan metode sorogan. Metode bandongan 

merupakan metode belajar mengajar yang ada di pesantren membacakan terlebih 

dahulu, mengartikan, dan menjelaskannya.7 Sedangkan santri atau murid 

mendengarkan, mencatat dan menyimak apa yang telas dijelaskan oleh 

ustadz/ustadzah. Sedangkan metode sorogan merupakan kegiatan belajar mengajar 

dimana setiap santri menghadap ustadz/ustadzah secara bergantian untuk membaca 

sebagai salah satu cara pengecekan pemahaman santri atas materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Jika dalam proses sorogan menghasilkan pemahaman santri, 

maka materi akan dilanjutkan.  

                                                             
7 Kyai Abdul Manan, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  Tanggal 1 

Maret 2023 di Kalaena. 
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Pada kegiatan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui kondisi kelas dan 

bagaimana proses pembelajaran kitab Alala di kelas 1 tersebut. Kitab yang 

membahas mengenai akhlak ini menjadi hal penting bagi para santri, seperti yang 

disampaikan oleh Ustadzah Halimatussa’diyah pada tanggal 8 Maret 2023 adalah: 

Dimasa saat ini banyak fenomena, siswa tidak bisa menghormati gurunya, 
karena kurangnya adab, banyak orang yang pintar secara akademik tapi 
kurang secara etika, al-dābu fauqa al-ʻilmu adab itu di atasnya ilmu, jadi 
selain pintar ilmu umum dan agama harus diimbangi dengan sopan santun 
dan akhlak yang baik. Karena adab harus lebih unggul dari pada ilmu, murid 
Imam Malik yaitu Abdurrahman bin Qasim belajar selama 20 tahun, yang 
mana 18 tahun digunakan untuk belajar adab  dan yang 2 tahun digunakan 
untuk belajar ilmu, meskipun begitu dia tetap menyesal mengapa tidak dia 
gunakan seumur hidupnya ubtuk belajar adab, karena dengan adab otomatis 
ilmu akan mendatanginya, seperti: menghormati guru, tidak pernah 
membandingkan guru satu dengan guru yang lain, selalu berusaha untuk 
menjaga kehormatan dari guru, keluarga guru, dan sebagainya. Itu semua ada 
didalam kitab alala. Diharapkan santri tetap memelihara etika atau akhlak 
kesantriannya, baik ketika masih menjadi santri ataupun ketika sudah lulus 
dari pondok pesantren.8 

 

Secara substansial pembelajaran kitab Alala memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan akhlak santri dalam mempraktikan nilai-nilai akhlak karimah. 

Pembelajaran kitab Alala kelas 1 berjalan satu minggu sekali yang jatuh pada 

malam senin. Berdasarkan visi dan misi Pondok Pesantren Miftahul Ulum salah 

satu visi misinya yaitu menjadikan santri untuk berakhlak karimah, dan 

mengoptimalkan nilai-nilai Islam untuk dijadikan sumber kearifan dan 

kebijaksanaan dalam bertindak (melatih santri untuk hidup bermasyarakat). Untuk 

mewujudkan visi misi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena 

Kabupaten Luwu Timur perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Sebagaimana 

                                                             
8 Halimatussa’diyah, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Tanggal 8 

Maret 2023 Kalaena 
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hasil wawancara dengan ustadzah Halimatussa’diyah selaku salah satu pengasuh 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum, beliau mengatakan: 

Dalam mewujudkan visi misi bukan dari pengasuh pondok saja tetapi perlu 
juga kerjasama antar berbagai pihak baik itu pengasuh, pengurus, seluruh 
rekan Ustadz Ustadzah dan santri itu sendiri. Kemudian pengadaan rapat 
untuk mewujudkan visi misi itu baik dalam proses penyelenggarannya, 
pembelajaraan serta mengevaluasi hasil dari seluruh proses sehingga 
terwujud apa yang menjad visi-misi dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 
Selain hal tersebut pengasuh juga harus memiliki komunikasi yang baik 
kepada wali santri, berinteraksi langsung, diumpamakan seperti kakak adik, 
ataupun seperti ayah dan anak, jadi hubungan antara Pengasuh Pondok, 
Pengurus Pondok, seluruh  asatidz dan santri itu diusahakan sedekat mungkin, 
dengan cara memberi contoh-contoh yang baik, karena adab lebih unggul dari 
pada ilmu.9 

 

 

Menurut ustadzah Halimatussa’diyah selaku Pengasuh Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum untuk meningkatkan pembelajaran kitab khususnya pada kitab Alala 

yang berkualitas tidak hanya bergantung pada guru(ustadz) saja, tetapi juga peran 

santri, pengurus, sarana prasarana seperti halnya penyediaan media serta 

lingkungan. 

Ditinjau dari segi isi, materi kitab Alala yang diajarkan di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum kelas 1 terdapat 37 nadhom materi yang disajikan. Dimana selain 

sebagai seorang pendidik, guru juga memiliki peran sebagai evaluator. Sebagai 

evaluator, guru atau pendidik tidak lepas dari prinsip pembelajaran mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam proses pembelajaran. 

Dapat diketahui bahwa tempat tinggal merupakan salah satu hal yang 

memengaruhi latar belakang akhlak santri. Mengenai asal tempat tinggal santri itu 

dari mana bisa dilihat data santri dibuku sekertaris Pondok Pesantren Miftahul 

                                                             
9 Halimatussa’diyah, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Tanggal 8 April 

2023 di Mangkutana. 
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Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Selain dari latar belakang 

tempat tinggal juga bisa dari umur santri, seperti yang dikatakan oleh Ustadz 

Ngadenan selaku kepala Pondok  Pesantren Miftahul Ulum sebagai berikut:  

Setiap santri memiliki background/latar belakang akhlak yang tidak sama, 
menurut saya adanya bisa dikarenakan faktor umur, umumnya santri yang 
masih dibawah umur (anak MTs) lebih cenderung mudah emosi dan sulit 
diberi pemahaman dibandingkan dengan yang sudah berumur (MA ke atas). 
Sikap santri juga dilatar belakangi oleh faktor pernah tidaknya mereka belajar 
akhlak walaupun sedikit, itu lebih baik sikapnya dari pada yang belum pernah 
belajar akhlak sama sekali.10 

 

Selain dari pendapat kepala Pondok Pesantren Miftahul Ulum di atas, 

pengasuh pondok pesantren tersebut juga berpendapat bahwa latar belakang akhlak 

santri bisa dilihat dari mana santri dulunya sekolah, Kyai Abdul Manan berkata:  

Santri yang masuk di pesantren Miftahul Ulum itu bermacam-macam, 
misalnya ada santri yang dulunya sekolah di pendidikan umum seperti SD, 
SMP tentu dia mendapat pelajaran akhlak masih sedikit, melalui 
pembelajaran akhlak di Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena 
Kabupaten Luwu Timur diharapkan sedikit demi sedikit dia bisa menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.11 

 

Berdasarkan observasi, perbedaan akhlak santri dapat dilihat dari berbagai hal 

yakni, dari mana santri berasal, umur santri, dan dari mana dulunya dia sekolah. 

Kemudian santri yang belum pernah mempelajari kitab Alala atau bahkan sudah 

ketika dipondok sebelumnya, akan nampak perbedaanya dimana santri yang belum 

pernah mempelajari kitab ini akan mengetahui mengenai adab-adab, baik adab 

kepada diri sendiri, kepada Allah, sesama manusia, serta lingkungan. Dan yang 

sudah mempelajari akan mendalami atau memorojaah kembali seluruh materi. 

                                                             
10 Ngadenan, Kepala Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  Tanggal 9 Maret 2023 

di Kalaena. 
11 Kyai Abdul Manan, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  7 Maret 

2023 di Mangkutana. 
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Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Ustadzah Halimatussa’diyah 

mengatakan bahwa:  

Perbedaannya pasti ada, ibaratnya seperti seorang ulama yang terkenal 
bernama Ibnu Hajar al-Astqolani, beliau terkenal tidak begitu pintar, 
sehingga dijuluki ibnu hajar atau anak batu, jika setiap hari diberi motivasi, 
pengertian ilmu, pentingnya akhlakkepada siapapun, tentu berbeda 
dibandingkan dengan yang tidak pernah, makannya dipelajaran kitab Alala 
ini selalu diberikan contoh-contoh yang relevan dan sesuai keadaan saat ini, 
terlebih hp saat ini sangat memengaruhi akhlak, baik itu dengan teman, 
seniornya, gurunya, orangtuanya juga lingkungannya.iberbagai media baik 
hp, tv dan berita-berita banyak terjadi penyimpangan akhlak, seperti anak 
didik menentang gurunya dengan membawa senjata tajam, peserta didik 
mengeroyok gurunya dan berbgai hal yang miris pada masa ini. Itulah 
mengapa kitab Alala ini menjadi penting untuk dipelajari.12   

 

Sebagian besar santri di pondok pesantren Miftahul Ulum yang telah 

mengikuti pembelajaran kitab Alala sudah menunjukkan adab yang baik, meskipun 

sebagian kecilnya masih ada yang harus diperbaiki, tetapi itu bukan masalah bagi 

dewan asatidz untuk mengajarkan akhlak melalui kitab-kitab akhlak. Ketika santri 

belajar kitab Alala di kelas 1 pasti akan ada pembeda, seperti yang di katakan oleh 

ustadzah Halimatussa’diyah sebagai berikut:  

Pasti ada pembeda, seperti halnya orang yang diberi dan tidak diberi motivasi 
pasti berbeda, begitu juga dengan santri yang mondok dan siswa sekolah 
umum jauh berbeda, kami juga membedakan lokasi pembelajaran santri yang 
hanya sekolah dengan santri yang sekolah dan mondok, hal itu karena 
perbedaan akhlak yang tampak jelas, otomatis berbeda yang 24 jam kami 
pantau dan bimbing dengan yang hanya 8 jam pembelajaran, kami 
menerapkan materi kitab Alala tentang adab dalam berteman agar adanya 
keseimbangan. Kita lihat bahwasannya santri menghormati kiainya sedang 
siswa jika tidak suka ya tidak, figur ustadz/ustadzah di pondok pesantren lebih 
dihormati dari pada guru di sekolah, kami menekankan dalam pelajaran 
materi Alala bahwa guru itu siapapun, di pondok, di sekolah, guru ngaji di 
rumah, harus terus kita hormati. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan 
Kiai, semua yang pernah menjadi guru harus kita hormati. Karenanya 
pembelajaran kitab Alala ini menjadi benteng bagi santri-santri ketika masih 
aktif menjadi santri dan ketika keluar juga menjadi pegangan setiap saat 

                                                             
12 Halimatussa’diyah, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Tanggal 8 

April 2023 di Kalaena. 
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bahwa budi pekerti itu lebih tinggi dari pada ilmu. Para ulama-ulama salaf 
mengatakan adab begitu penting dan Nabi Muhammad saw bersabda innamā 
buʻis\tu li’utammima makārima al-akhlāqi (sesungguhnya kita diperintahkan 
untuk menyempurnakan akhlak) karena pada saat itu kafir Qurais kurang budi 
pekerti.13 

 

Setelah mempelajari kitab Alala, sikap santri sedikit demi sedikit waktu ke 

waktu semakin baik dan sopan. Mulai mengerti dan memahami cara bersikap yang 

sopan ketika ustadz ketika menjelaskan pelajaran, tidak bercerita dengan temannya, 

bahkan menyiapkan keperluaannya saat mengajar, membersihkan tempat duduk 

dan mejanya, serta menyiapkan air minumnya dan banyak hal lainnya. Hal tersebut 

juga dikatakan oleh ustadzah bahwa setelah mempelajari materi pada kitab Alala, 

santri Miftahul Ulum lebih disiplin, lebih giat, lebih santun dalam menuntut ilmu 

dan hormat kepada kyai maupun ustadz. 

Pelaksanaan pembelajaran kitab Alala di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

telah berjalan seperti jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya selayaknya di 

pesantren pada umumnya, ustadz membacakan materi kitab lalu memberi makna 

atau menerjemahkannya, santri menulis dikitabnya masing-masing, setelah materi 

selesai, santri diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi pembelajaran dan 

segala hal yang berkaitan dan jika telah selesai dilanjutkan dengan ustadz menunjuk 

salah seorang atau beberapa santri untuk membaca kitab dan menjelaskannya. Hal 

itu juga disampaikan oleh ustadzah Rusmitasari bahwa pelaksanaan pembelajaran 

kitab Alala di Pondok Pesantren oleh Ustadzah Halimatussa’diyah juga sudah 

efisien:  

                                                             
13 Halimatussa’diyah, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Tanggal 8 

maret 2023 di Mangkutana. 
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Pembelajaran kitab Alala termasuk dalam kategori pembelajarn yang baik, 
ustadzah memaparkan materi dengan gamblang serta memberikan contoh 
perilaku dalam kebiasaan sehari-hari sehingga dapat dengan mudah 
menerima materi yang disampaikan dan juga dapat meneladaninya.14 

 

Tujuan dilakukannya pembelajaran kitab Alala di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum sendiri adalah untuk menumbuhkan dan membiasakan akhlaqul 

karimah santri, seperti yang disampaikan oleh ustadzah Halimatussa’diyah sebagai 

berikut:  

Tujuannya untuk memberikan akhlak yang baik kepada santri, karena 
kebiasaan itu bisa menjadikan karakter, karena pembiasaan dapat menjadi 
karakter dan lambat laun mereka akan paham, jadi santri selain berilmu juga 
beradab, beradab, sebagaimana sila kedua pancasila kemanusiaan yang adil 
dan beradab, yang mana adab berasal dari bahasa arab yang bermakna 
akhlak.15 
 
Sebagaimana motto Pondok Pesantren Miftahul Ulum yaitu membentuk 

santri yang sholeh/sholehah, alim dan santun. Maka pembelajaran kitab Alala, 

diharapkan santri dapat berperilaku baik terhadap diri sendiri dan orang lai san 

dapat menempatkan sesuatu sesuai tempat dan porsinya. Setelah mempelajari kitab 

Alala terdapat perubahan yang signifikan terhadap akhlak santri antara sebelum dan 

sesudah mempelajari kitab tersebut di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, usatadzah 

Halimatussa’diyah mengatakan bahwa: 

Ada, jelas ada, sebagai contoh kecil saja, santri baru dengan santri lama, santri 
baru tidak begitu mengerti tentang budaya pesantren, sehingga guru tidak 
mempermasalahkan karena memang belum diajarkan budi pekerti yang baik, 
setelah mendapatkan beberapa lama disini mereka jadi tahu ketika di 
pesantren itu pendidikannya seperti ini mengutamakan akhkak. Kita harus 
bersyukur, di Indonesia masih ada Pesantren mengajarkan selain ilmu juga 
adab, karena adab itu sangat penting, kalau santri mereka benar-benar 
ta’dzim, karena keberkahan ilmu berawal dari khidmah, Al-ʻilmu bī taʻallumi 

                                                             
14 Rusmitasari, Ustadzah Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  Tanggal 10 Maret 

2023 di Mangkutana. 

15 Halimatussa’diyah, Ustadzah Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, tanggal 8 

Maret 2023 di Kalaena. 
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wā barakati bil khidmah, seperti contoh kecil mereka duduk dikursi gurunya 
saja tidak berani.16 
 

 Begitu pula yang dikatakan pengasuh atau ketua yayasan Kyai Abdul 

Manan bahwa: 

 

"Terdapat perubahan yang signifikan mengenai akhlak santri setelah 

mempelajari kitab Alala banyak santri yang mampu menerapkan pelajaran, 

contohnya ta’dzimnya santri ke kyai atau ustadz, ketika awalnya santri 

berpapasan dengan kyai maupun ustadznya ekspresinya biasa-biasa saja, 

setelah dia mendapat pelajaran kitab Alala, pada saat dia berpapasan dengan 

kyai dan ustadznya lagi dia menundukkan kepalanya bahkan berhenti 

bergerak sebagai bentuk ta’dzimnya.”17 

 

D. Hambatan dan Solusi Kajian Kitab Alala dalam Peningkatan Akhlak Santri 

di Pondok Pesantren Miftahul Ulum  

 

Berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran Kitab Alala di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum adalah:  

1. Faktor Penghambat  

Faktor penghambat pembelajaran Kitab Alala di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum yakni kurangnya kesadaran mengenai pentingnya akhlak bagi dirinya sendiri, 

sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Ngadenan :  

Santri yang bandel kurang kesadaran mengenai betapa pentingnya akhlak, hal 
itu ya karena perbedaan latar belakang santri, perbedaan umur juga, 
pemahaman anak usia MI dan MTs berbeda dengan usia diatasnya.18 
 

                                                             
16 Halimatussa’diyah, Ustadzah Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Tanggal 8 

Maret 2023 di Kalaena. 

17 KyaiAbdul Manan, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  Tanggal 7 

Maret 2023 di Kalaena. 

18 Ngadenan, Kepala Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  Tanggal 1 April 2023 

di Mangkutana. 
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Selain faktor diatas, faktor lain yang memengaruhi faktor penghambat 

pembelajaran kitab Alala yaitu hanya kurangnya tempat untuk belajar mengajar. 

2. Solusi  

Solusi ialah jawaban untuk mengatasi hambatan dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz Ngadenan: 

Ya karena akhlak lebih unggul dari ilmu, jadi kami mengajarkan santri untuk 
tidak sombong meskipun memiliki ilmunya, senantiasa berakhlakul karimah, 
contohnya diskusi dengan baik dengan cara yang bijak, dan hal tersebut kami 
tanamkan melalui pembelajaran kitab. Kami juga senantiasa 
mengomunikasikan kepada semua dewan asatidz dalam perkembangan 
peserta didik dan yang tak kalah penting dari pembelajaran akhlak melalui 
kitab-kitab akhlak termasuk kitab Alala yakni pemberian teladan dan 
pembiasaan perbuatan baik.19 

 

Penanaman akhlak melalui pemberian teladan dan pembiasaan merupakan 

hal yang efektif tentunya dengan bertolak ukur dari berbagai ilmu. Pengaruh 

lingkungan dan sosial peserta didik juga memengaruhi dalam peningkatan akhlak 

setiap santri. 

                                                             
19Mukhlisul Abroor, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara,  Tanggal 1 April 

2023 di Mangkutana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, melalui beberapa tahap 

prosedur mulai dari tahap perencanaan, identifikasi masalah, pengumpulan dan 

penyajian data hingga analisa data, akhirnya disajikan dalam bentuk skripsi ini. Dari 

beberapa tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya:  

1. Dalam kitab Alala terdapat 37 nadhom yang ditawarkan sebagai metode 

dalam pembelajaran. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang sangat ringkas 

berisikan tentang akhlak dan keutamaan berakhlak serta berilmu. Kitab 

Alala memberikan solusi kepada para pelajar untuk meraih keberhasilan dan 

merasakan manfaat dari ilmu yang dicari. Dalam kitab ini jika 

menginginkan hal tersebut maka hendaknya dalam menuntuk ilmu 

menggunakan cara yang benar dan memenuhi segala syarat yang telah 

terangkum dalam kitab ini. 

2. Pembelajaran kitab Alala dilaksanakan setiap habis jama’ah sholat isya’ 

tepatnya pukul 20.00-21.00. Setiap satu kali tatap muka terdapat dua jam 

pertemuan, yang mana satu jam pertemuan yakni 30 menit. Pembelajaran 

kitab Alala sangat penting karena banyak fenomena yang terjadi, siswa tidak 

menghormati gurunya, banyak yang pintar secara akademik tapi tidak 

cerdas mengendalikan etika, al adab fauqol ilmu adab itu diatasnya ilmu, 

sehingga selain pintar dalam keilmuan juga harus cerdas dalam berakhlak. 
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Akhlak Santri di Pondok Pesantren Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan 

Kalaena Kabupaten Luwu Timur yang sebelumnya masih tak begitu baik 

tentang adab tapi sesudah mempelajari kitab Alala mengalami peningkatan. 

Perbedaan akhlak santri dapat dilihat dari mana santri berasal, umur santri 

dan asal sekolah sebelumnya. Hal-hal tersebutlah yang membuat perbedaan 

akhlak santri, namun dengan giatnya belajar peningkatan-peningkatan 

tersebut dapat dilihat dan dirasakan. 

3. Faktor penghambat dan solusi pembelajaran kitab Alala di Pondok 

Pesantren Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu 

Timur. Santri yang memiliki karakter yang kurang baik menjadi 

penghambat dalam proses pembelajaran yang mana dapat menimbulkan 

banyak hal (kenakalan dilingkungan pesantren). Hal tersebut diatasi dengan 

penekanan bahwa akhlak itu diatas ilmu, pemberian teladan dan pembiasaan 

kepada santri serta kolaborasi dari seluruh elemen pondok pesantren juga 

orangtua menjadi solusi. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari Pondok Pesantren 

Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, maka 

peneliti menawarkan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan pengembangan lebih lanjut bagi Pondok Pesantren Pesantren 

Miftahul Ulum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, yaitu sebagai berikut:  

1) Kepada Kyai atau pengasuh a) Sebagaimana pengasuh (Kyai) mempunyai 

peran yang sangat penting dalam proses pembimbingan kepada santri, 
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olehnya dalam membimbing santri yang sudah terlaksana dengan baik 

hendaknya tetap dipertahankan lebih-lebih jika bisa terus ditingkatkan lagi. 

b) Seorang pengasuh diharapkan selalu memberi motivasi kepada santri untuk 

selalu belajar dan mengembangkan ilmunya kapanpun dan dimanapun, 

sehingga kebermanfaatnya dapat dirasakan banyak kalangan.  

2) Kepada Pengurus a) Tanggung jawab sebagai pengurus jangan dianggap 

sebagai beban tetapi jalanilah dengan ikhlas karena dari kepengurusan 

tersebut merupakan salah satu bekal. b) Pertahankan dan tingkatatkan 

kekompakan dalam menjalankan kepengurusan. c) Sistem pembelajaran yang 

sudah memadai untuk dapat ditingkatkan lagi oleh pengurus dengan 

meningkatkan standar prosedur yang menjadi acuan dalam proses 

pembelajaran. 

3) Kepada Ustadz/ustadzah sebagai pengasuh, ustadz mampu meberikan sikap 

positif terhadap lingkungan pesantren, ustadz diharapkan dapat memberikan 

perhatian yang penuh terhadap pengembangan kegiatan belajar mengajar di 

pondok pesantren sekaligus dapat memfungsikan diri sebagai motivator dan 

pemberi solusi permasalahan santri.  

4) Kepada santri sebagai subyek sekaligus obyek pembelajaran di Pesantren, 

santri diharapkan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, taat kepada kyai, 

patuh terhadap peraturan-peraturan pesantren, selalu menempatkan diri 

dengan pengetahuan-pengetahuan apapun serta mengamalkan ilmu yang 

telah dicapainya di manapun ia berada. Sehingga menjadi insan kamil yang 

dapat berilmu yang amaliah dan beramal yang ilmiah. 
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